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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` Koma terbalik di atas` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ

 hamzah ‘ Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ٌْْ..َ.  Fathah dan ya Ai a dan i 

.َ..وْْ  Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

 kaifa كَيْفَْ -
 haula حَىْلَْ -

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

.َ..ي.َ..ا  Fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

.ِ..ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

.ُ..و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

الَْقَْ -  qāla 

 ramā زَهًَ -

 qīla قيِْلَْ -

 yaqūlu يقَىُْلُْ -

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutahada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. ssTa’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtulat fāl زَؤْضَتُْالأطَْفاَلِْ -

زَةُْ -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul الْوَدِيٌْتَُْالْوٌُىََّ

munawwarah 
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 talhah  طَلْحَتْْ -

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَْ -  nazzala ًصََّ

 al-birr البسِْ  -

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُْ -  ar-rajulu السَّ
 al-qalamu الْقلَنَُْ -
 asy-syamsu الشَّوْطُْ -
 al-jalālu الْجَلالَُْ -
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7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْرُْ -
 syai’un شَيئْ  -
 an-nau’u الٌَّىْءُْ -
 inna إىَِّْ -

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

اشِقيِْيَْ - ْاللهَْفهَىَُْخَيْسُْالسَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَْإىَِّ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wamursāhā  بعِْنِْاللهِْهَجْسَاهاَْوَْهُسْظَاهَا -

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 
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Contoh: 

ْالْعَالوَِيْيَْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَوْدُْللهِْزَبِّ
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْنِْ - حْويِْالسَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   السَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 

ْزَحِيْنْ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُْغَفىُْز 
ِْالأهُُىْزُْجَوِيْعًا -  Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an  لِلهّ

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Nama  :   Jurana 
Nim  :   20800119001 
Judul  : Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka terhadap 

Kemampuan Menyimak Peserta Didik Kelas IV SDN 028 
Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kemampuan menyimak 

peserta didik tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi 
Baru Kabupaten Polewali Mandar, (2) Kemampuan menyimak peserta didik 
dengan penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 
Kabupaten Polewali Mandar, (3) Perbedaan kemampuan menyimak peserta 
didik dengan dan tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 
Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan 
desain eksperimental semu (quasi eskperimental desain). Populasi dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dengan jumlah peserta didik sebanyak 20 orang. Teknik 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga terpilihlah 
kelompok eksperimen sebanyak 10 orang peserta didik dan kelompok 
kontrol sebanyak 10 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum penerapan metode simak 
terka diperoleh nilai terendah pre-test 20 dan post-test 55 kemudian nilai 
tertinggi pre-test 50 dan post-test 85 dengan nilai rata-rata pada pre-test 36 
dan post-test sebesar 68. Sedangkan kemampuan menyimak peserta didik 
dengan penerapan metode simak terka diperoleh nilai terendah pre-test 30 
dan post-test 65, kemudian nilai tertinggi pre-test 45 dan post-test 85 dengan 
nilai rata-rata 39,00 dan 76,50. Hasil analisis uji independent sample t-test 
menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,316 dengan sig 0,033 nilai tersebut lebih 
kecil dari (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan menyimak peserta didik dengan dan tanpa penerapan metode 
simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. 
Perbedaan kemampuan menyimak peserta didik juga dapat dilihat dari hasil 
uji N-Gain yang menunjukka bahwa rata-rata nilai kelompok kontrol 0,50 dan 
rata-rata nilai kelompok eksperimen 0,61. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode simak 
terka berpengaruh terhadap kemampuan menyimak, sehingga para pendidik 
diharapkan agar dapat menerapkan metode pembelajaran simak terka 
sebagai salah satu alternatif cara dalam meningkatkan kemampuan 
menyimak peserta didik. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
bidang pendidikan terkait metode simak terka. Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya tentang penerapan 
metode simak terka.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu aktivitas sadar secara menyeluruh yang 

dilakukan tenaga pendidik kepada seluruh peserta didik terhadap semua 

aspek perkembangan kepribadian baik secara jasmani maupun rohani, 

secara formal maupun non formal yang berlangsung secara terus menerus 

untuk memperoleh nilai tinggi maupun sebuah kebahagiaan, baik dari nilai 

insaniyah maupun ilhiyah.1 

Pendidikan diposisikan dan diperankan secara sentral di dalam 

kehidupan masyarakat dalam suatu sistem linear dan berproses secara 

berkesinambungan. Pendidikan berlangsung sepanjang zaman dan mutlak 

dilakukan setiap individu. Diawali dari pertumbuhan potensi moral dan 

kultural di dalam lingkungan keluarga, dan proses secara keilmuan di 

sekolah untuk kemudian dikembangkan dan ditanamkan dalam 

kelangsungan kehidupan di masyarakat luas. Pentingnya menyimak dalam 

interaksi komunikatif sangat diperlukan untuk terlibat dalam suatu 

komunikasi dengan masyarakat, sehingga seseorang mampu memahami dan 

mereaksi apa yang dikatakan. Dengan demikian, kegiatan menyimak penting 

untuk dipusatkan dan dikembangkan sedini mungkin karena sebagai dasar 

pengembangan kemampuan berbahasa lainnya.2 Dawson mengatakan 

keterampilan berbahasa dalam kurikulum sekolah biasanya ada empat segi 

                                                           

1 Moh. Toriqul Chaer dkk, Membangun Pendidikan Indonesia Berkelas Dunia 
(Kuningan: Goresan Pena, 2020), h. 4. 

2 Mutiara Ernanda Putri dan Nurmaniah, ‘Pengaruh Bermain Pesan Berantai 
Terhadap Keterampilan Menyimak Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Salsabila Kecamatan 
Medan Marelan’, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, 7.1 (2021), h. 39 
<https://doi.org/10.24114/jbrue.v7i1.25784>. 
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yaitu keterampilan menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilam menulis. Setiap keterampilan itu 

erat kaitannya dengan proses berpikir yang mendasari bahasa, dan keempat 

tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Keterampilan menyimak 

merupakan kegiatan komunikatif berbahasa untuk menerima informasi dari 

orang lain dengan pemahaman sendiri. Dengan menyimak peseta didik dapat 

melatih konsentrasi dan hal-hal yang bisa berkembang melalui kegiatan 

selanjutnya seperti membaca, berbicara, dan menulis. 

Allah swt menciptakan manusia di muka bumi ini untuk mencari ilmu 

sebanyak-banyaknya dengan kata lain hanya untuk belajar, tidak terkecuali 

belajar menyimak. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an dan Hadis apabila 

manusia mencari ilmu sebanyak mungkin maka Allah swt akan mengangkat 

derajat yang tinggi bagi umatnya yang terus mencari ilmu. Di dalam Al-

Qur’an nilai-nilai tentang kemampuan menyimak yang terdapat dalam QS Al-

A’raf/ 7 : 204. 

 وَاِذَاقرُِئَالْقرُْاٰنُفَاسْتَمِعُوْالَهٗوَانَْصِتُوْالعََلَّكُمْتُرْحَمُوْنَ 

Terjemahnya:  

Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar 

kamu mendapat rahmat.3 

Dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

orang-orang yang beriman apabila dibacakan Al-Qur’an maka dengarkanlah 

dengan tekun. Simaklah sepenuh hati agar kalian mendapat rahmat.4 

                                                           

3 Imam Ghazali Masykur, Almumayyaz Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Perkata 
Terjemah Perkata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 176. 

4 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361-362. 
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Keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran di sekolah 

berhubungan erat dengan sikap profesionalisme guru. Banyak hal yang bisa 

dilakukan oleh guru dalam usaha meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Dalam sebuah pembelajaran bahasa pada jenjang pendidikan dasar, 

menengah, maupun tinggi diperlukan pemilihan metode pembelajaran yang 

tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  

Metode pembelajaran adalah salah satu bagian dari strategi 

pembelajaran. Metode adalah prosedur atau langkah-langkah mencapai 

suatu tujuan. Salah satu metode yang sesuai dengan keterampilan menyimak 

adalah menggunakan metode simak terka. Agar proses pembelajaran efektif, 

terutama pada pembelajaran menyimak. 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari 2022 bersama ibu 

Sahara, S.Pd. Diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran yang 

menunjukkan kurangnya perhatian peserta didik dalam proses 

pembelajaran, guru menerapkan metode yang kurang variatif sehingga 

suasana pembelajaran kurang menarik ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Akibatnya, peserta didik cepat merasa jenuh dan bosan saat 

guru menyampaikan materi di kelas, sehingga membuat antusias peserta 

didik belajar masih sangat kurang dalam melaksanakan proses belajar. Hal 

ini juga berdampak pada kemampuan menyimak peserta didik. Dari kondisi 

atau permasalahan tersebut maka harus dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan metode yang inovatif yang dapat meningkatkan suasana 

belajar dan memudahkan peserta didik dalam menyimak. Hal ini secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik. Simak 

terka adalah metode yang dirancang untuk mendeskripsikan suatu benda 
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atau objek secara lisan tanpa menyebutkan nama bendanya dan peserta 

didik diminta menerka nama benda atau objek yang dimaksud. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Malaysa Sari yang 

berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Simak Terka Terhadap Keterampilan 

Menulis Teks Deskripsi Siswa Kelas I. Penelitian ini dilakukan di SDN Jeruk I 

Surabaya dalam pembelajaran menulis teks deskripsi diperoleh hasil 

keterlaksanaan penggunaan metode simak terka sebesar 100% dan 

ketercapaian penggunaan metode simak terka sebesar 95% dengan kriteria 

baik sekali.5 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sikki dalam skripsi yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka Terhadap Hasil Belajar bahasa 

Indonesia Materi Teks Deskripsi Peserta Didik Kelas II SDN No 125 Inpres 

Bulu Kunyi Kab. Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 

penerapan metode pembelajaran simak terka terhadap hasil belajar bahasa 

Indonesia materi teks deskripsi sebesar 74,78 berada pada kategori tinggi. 

Berdasarkan uji Paired Sample t-test diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih kecil dari 

(0,000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-

rata hasil belajar sebelum dan setelah diajar dengan menggunakan metode 

simak terka dan data rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan sehingga 

penerapan metode simak terka berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta diidk kelas II SDN No.125 Inpres Bulukunyi Kabupaten Takalar.6 

                                                           

5 Desi Malaysa Sari, ‘Pengaruh Penggunaan Metode Simak Terka Terhadap 
Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Siswa Kelas I’, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, 3.2 (2015), h. 411. 

6 Fitri Sikki, ‘Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka Terhadap Hasil Belajar 
Bahasa Indonesia Materi Teks Deskripsi Peserta Didik Kelas II SDN No 125 Inpres Bulukunyi 
Kab. Takalar’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023), h. 45. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Elvina yang berjudul Pelatihan 

Kemampuan Menyimak dengan Menggunakan Teknik Simak Terka pada 

Siswa Kelas IV di SD Negeri 008 Rambah Samo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan selama empat kali 

memperoleh hasil dengan presentase 93% yang ikut menerka dari jumalh 

siswa sebanyak 28 orang. Berdasarkan pelatihan yang dilakukan sebanyak 

empat kali pertemuan di SD Negeri 008 Rambah Samo maka disimpulkan 

bahwa teknik simak terka dapat meningkatkan kemampuan menyimak pada 

siswa kelas IV. Hal tersebut terbukti dari peningkatan presentase setiap kali 

diterapkan teknik simak terka.7 

Berdasarkan uraian di atas tentang metode simak terka terhadap 

kemampuan menyimak, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka Terhadap 

Kemampuan Menyimak Peserta Didik Kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari metode simak terka jika diterapkan di kelas IV terhadap 

kemampuan menyimak peserta didik. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan menyimak peserta didik tanpa penerapan 

metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar? 

                                                           

7 Elvina dan Delia Putri, ‘Pelatihan Kemampuan Menyimak Dengan Menggunakan 
Teknik Simak-Terka Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri 008 Rambah Samo’, Jurnal Masyarakat 
Negeri Rokania, 3.2 (2022), h. 241–245. 
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2. Bagaimana kemampuan menyimak peserta didik dengan 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar?  

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan menyimak peserta didik 

dengan dan tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 

028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar? 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti 

karena harus dibuktikan kebenarannya.8 Dugaan dari jawaban ini bersifat 

sementara yang nantinya akan diuji kebenerannya berdasarkan data yang 

dikumpulkan oleh peneliti.  Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 

“terdapat perbedaan kemampuan menyimak peserta didik dengan dan tanpa 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar.” 

D. Definisi Operasional Variabel  

Dalam rangka membatasi kajian penelitian ini maka perlu dilakukan 

pendefinisian dalam bentuk definisi operasional variabel. Penelitian ini 

terdiri dari dua variabel yaitu simak terka dan kemampuan menyimak 

sebagai berikut: 

1. Simak Terka (Variabel X) 

Metode simak terka sendiri adalah metode pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru untuk mendeskripsikan suatu benda tanpa 

menyebutkan benda atau objeknya secara lisan dan peserta didik diminta 

untuk menerkanya atau menebaknya. 

                                                           

8 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 2nd edn (Jakarta: 
Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 10. 
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2. Kemampuan Menyimak (Variabel Y) 

Kemampuan menyimak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menyimak kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali 

Mandar. Hasil ini di dapat setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode simak terka. 

E. Kajian Pustaka  

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini dapat dilihat 

melalui hasil penelusuran peneliti dalam bentuk skripsi dan jurnal sebagai 

berikut:  

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Malaysa Sari yang 

berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Simak Terka Terhadap 

Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Siswa Kelas I. Penelitian ini 

dilakukan di SDN Jeruk I Surabaya dalam pembelajaran menulis teks 

deskripsi diperoleh hasil keterlaksanaan penggunaan metode simak 

terka sebesar 100% dan ketercapaian penggunaan metode simak terka 

sebesar 95% dengan kriteria baik sekali.9 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sikki dalam skripsi yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia Materi Teks Deskripsi Peserta Didik Kelas II SDN No 

125 Inpres Bulukunyi Kab. Takalar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa setelah penerapan metode pembelajaran simak terka terhadap 

hasil belajar bahasa Indonesia materi teks deskripsi sebesar 74,78 

berada pada kategori tinggi. Berdasarkan uji Paired Sample t-test 

diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih kecil dari (0,000 < 0,05). Sehingga dapat 

                                                           

9 Sari, h. 411. 
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disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum 

dan setelah diajar dengan menggunakan metode simak terka dan data 

rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan sehingga penerapan 

metode simak terka berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta 

diidk kelas II SDN No.125 Inpres Bulukunyi Kabupaten Takalar.10 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvina yang berjudul Pelatihan 

Kemampuan Menyimak dengan Menggunakan Teknik Simak Terka 

pada Siswa Kelas IV di SD Negeri 008 Rambah Samo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan selama empat kali 

memperoleh hasil dengan presentase 93% yang ikut menerka dari 

jumlah siswa sebanyak 28 orang. Berdasarkan pelatihan yang 

dilakukan sebanyak empat kali pertemuan di SD Negeri 008 Rambah 

Samo maka disimpulkan bahwa teknik simak terka dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak pada siswa kelas IV. Hal 

tersebut terbukti dari peningkatan presentase setiap kali diterapkan 

teknik simak terka.11 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan menyimak peserta didik tanpa 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi baru Kabupaten 

Polewali Mandar; 

                                                           

10 Sikki, h. 45. 

11 Elvina dan Delia Putri, ‘Pelatihan Kemampuan Menyimak Dengan Menggunakan 
Teknik Simak Terka Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri 008 Rambah Samo’, Jurnal Masyarakat 
Negeri Rokania, 3.2 (2022), h. 241–245 <https://doi.org/10.56313/jmnr.v3i2.174>. 
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b. Untuk mendeskripsikan kemampuan menyimak peserta didik dengan 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar; dan 

c. Untuk mendeskripsikan perbedaan kemampuan menyimak peserta didik 

dengan dan tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 

Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui penggunaan metode simak terka pada 

proses pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik.  

b. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan, minat, dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran.  

c. Bagi guru, membantu guru untuk menentukan suatu metode yang kreatif 

yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran peserta didik.  

d. Bagi sekolah, memberikan referensi bagi pengajar mengenai penggunaan 

metode untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran merupakan cara-cara atau langkah-langkah 

yang digunakan dalam menyampaikan suatu gagasan, pemikiran atau 

wawasan yang disusun secara sistematik dan terencana serta didasarkan 

pada teori, konsep, dan prinsip tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang lebih baik. 

Metode pembelajaran mempunyai beberapa macam pengertian 

diantaranya: Menurut Jamil Suprihatiningrum, metode merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, operasionalisasi dari sterategi pembelajaran 

dalam menyiasati perbedaan individual peserta didik, meningkatkan 

motivasi peserta didik, serta meningkatkan daya serap materi bagi peserta 

didik dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan. 

Menurut Alfauzan Amin metode pembelajaran merupakan instrumen 

penting dalam proses pembelajaran yang memiliki nilai teoretis dan praktis. 

Metode pembelajaran yang menjadi variabel penting dalam proses 

pembelajaran yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang sudah tertuang dalam standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) serta telah dijabarkan menjadi indikator, dalam 

aplikasinya metode tidak dapat berdiri sendiri melainkan satu sama lain 

akan saling melengkapi menjadi sebuah kombinasi. 

Metode menekankan pada teknik pelaksanaan dan bersifat prosedural 

atau proses yang teratur.1 

                                                           

1 Lufri dkk, Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode 
Pembelajaran (Malang: CV IRDH, 2020), h. 35. 
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2. Ciri-ciri Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi ciri-ciri di bawah 

ini: 

a. Kesesuaian dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik peserta 

didik.  

b. Bersifat luwes, fleksibel, artinya dapat dipadukan dengan metode-metode 

lain untuk mewujudkan tujuan pembelajaran.  

c. Memiliki fungsi untuk menyatukan teori dengan praktik sehingga mampu 

mengantarkan peserta didik pada pemahaman materi dan kemampuan 

praktis. 

d. Penggunaannya dapat mengembangkan materi. 

e. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk ikut aktif di dalam 

kelas. 

B. Metode Simak Terka  

1. Pengertian Metode Simak Terka 

Metode simak terka merupakan metode pembelajaran bahasa  

Indonesia. Menurut Subana dan Sunarti metode simak terka adalah metode 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru untuk mendeskripsikan suatu 

benda tanpa menyebutkan bendanya secara lisan dan peserta didik diminta 

menerkanya.2 

Menurut Ngalimun dan Alfulaila metode simak terka adalah metode 

pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru berupa deskripsi suatu benda 

tanpa menyebutkan namanya dengan tujuan mengkomunikasikan kepada 

peserta didik, peserta didik mendengarkan dan diminta menerka benda yang 

                                                           

2 Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia (bandung: Pustaka 
Setia, 2016), h. 23. 
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dimaksud.3 Metode simak terka dilakukan dengan meminta siswa menyimak 

apa yang diucapkan guru, lalu siswa menebak maksud pesan yang 

disampaikan. Seperti contoh, guru mendeskripsikan ciri-ciri suatu benda 

tanpa menyebut namanya, kemudian siswa menebak nama benda tersebut.4 

Metode simak terka merupakan metode yang dirancang khusus dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk menggambarkan suatu benda atau 

objek secara verbal tanpa langsung menyebutkan nama benda tersebut. 

Peserta didik kemudian diminta untuk menebak nama benda atau objek yang 

sedang dideskripsikan. Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks deskripsi 

benda atau objek.5 

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa, metode simak 

terka adalah metode yang dirancang khusus pada pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk mendeskripsikan suatu benda atau objek secara lisan tanpa 

menyebutkan nama bendanya dan peserta didik diminta menerka nama 

benda atau objek yang dimaksud. Jadi, metode simak terka sangat cocok 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada teks deskripsi benda 

atau objek. 

2. Langkah-langkah Penerapan Simak Terka 

Langkah-langkah penerapan dalam metode simak terka 

a. Guru mempersiapkan objek yang berupa teks deskripsi suatu benda; 

                                                           

3 Ngalimun dan Nur Alfulaila, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia 
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 19. 

4 Ali Mustadi dkk, Bahasa Dan Sastra Indonesia SD Berorientasi Kurikulum Merdeka 
(Yogyakarta: UNY Press, 2021), h. 95. 

5 Elvina dan Delia Putri, ‘Pelatihan Kemampuan Menyimak Dengan Menggunakan 
Teknik Simak Terka Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri 008 Rambah Samo’, Jurnal Masyarakat 
Negeri Rokania, 3.2 (2022), h. 241–245 <https://doi.org/10.56313/jmnr.v3i2.174>. 
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b. Deskripsi dibacakan oleh guru tanpa menyebut nama bendanya; 

c. Peserta didik menyimak deskripsi yang dibacakan oleh guru; 

d. Peserta didik menirukan isi teks deskripsi yang disimak; 

e. Guru memberikan pertanyaan untuk memancing daya imajinasi peserta 

didik “siapakah aku”; 

f. Peserta didik menerka benda atau objek yang dimaksud oleh guru; dan 

g. Peserta didik mendeskripsikan benda sesuai dengan objek yang 

dideskripsikan.6 

Langkah-langkah dalam metode simak terka sebagai berikut: 

Contoh  : (Benda yang dipilih oleh guru adalah jam dinding) 

Guru   :  Guru menyatakan bentukku berupa lingkaran, aku selalu      

berjalan sepanjang waktu, aku menempel di diding, aku 

selalu dilirik manusia.      

   Siapakah aku? 

Peserta didik  : Menerka “jam dinding” 

Contoh lainnya sebagai berikut: 

Contoh : (Benda yang dipilih guru adalah pensil) 

Guru : Guru menyatakan tubuhku panjang dan ramping, aku 

sering digunakan untuk menulis atau menggambar. Aku 

bisa menjadi tumpul dan harus diraut agar tajam 

kembali. Aku selalu ada di kotak alat tulis. 

Siapakah aku? 

Peserta didik : Menerka “pensil” 

3. Kelebihan dan Kekurangan  Simak Terka  

                                                           

6 Ngalimun dan Nur Alfulaila, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia 
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 23. 
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Adapun kelebihan simak terka yaitu: 

a. Dapat memperluas wawasan peserta didik dalam pengunaan kosakata 

yang benar; 

b. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dalam menyimak; 

c. Merangsang peserta didik untuk lebih mengembangkan daya pikir dan 

ide-ide kreatif; 

d. Melatih peserta didik dalam menerka sebuah objek melalui teks 

deskripsi; dan 

e. Membangkitkan semangat belajar peserta didik. 

Kekurangan metode simak terka yaitu: 

a. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini; 

b. Beberapa peserta didik lebih fokus bermain daripada mendengarkan 

penjelasan materi; 

c. Beberapa peserta didik kesulitan dan menyimak sebuah teks; dan 

d. Beberapa peserta didik membutuhkan waktu yang cukup lama agar 

dapat memahami deskripsi yang disampaikan. 

C.  Kemampuan Menyimak 

1. Pengertian Kemampuan Menyimak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah cakapan 

dan cekatan dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan keterampilan bahasa 

adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa seperti menulis, 

membaca, menyimak, dan berbicara.7 

Keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-

                                                           

7 Nurhayani, ‘Pengaruh Penggunaan Metode Bercerita Terhadap Kemampuan 
Menyimak Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia’, Junal Pendidikan Universitas Garut, 
4.01 (2010), h. 57. 
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sunguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interprestasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna 

komunikasi yang disampaikan oleh orang lain secara non verbal.8 

Menurut Anderson menyimak sebagai proses besar mendengarkan, 

mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menurut 

Russel menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan 

perhatian serta apresiasi. Menurut Hanapi Natasasmita menyimak adalah 

mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak.  Menyimak 

adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan, dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan melalui ujaran atau bahasa lisan.9 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

menyimak itu adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses 

mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil 

penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan 

hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman 

2. Tahap-tahap Menyimak  

Dawson mengatakan dalam pengamatan Ruth G. Strickland, tahapan 

kegiatan menyimak pada siswa sekolah dasar ada sembilan tahapan 

menyimak sebagai berikut: 

a. Menyimak berkala, kegiatan menyimak ini terjadi pada keadaan sang 

anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai 

dirinya; 

                                                           

8 Putri dan Nurmaniah, h. 40. 

9 Hasriani, Terampil Menyimak (bandung: Indonesia Emas Group, 2023), h. 2. 
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b. Menyimak dengan perhatian dangkal, pada kegiatan menyimak tahap ini 

sang anak sering mendapat gangguan dari hal-hal yang menjadi 

perhatian di luar pembicaraan; 

c. Setengah menyimak, pada tahap ini sang anak terganggu dengan 

kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati serta 

mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak; 

d. Menyimak serapan, pada tahap ini karena sang anak keasyikan 

menyerap atau mengabsorpsi hal-hal yang kurang penting, hal ini 

merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya; 

e. Menyimak sekali-sekali, pada tahap ini sang anak menyimpan sedikit-

sedikit apa yang disimak, perhatiannya terbagi dengan yang lain dan 

hanya memperhatikan kata-kata yang menarik hatinya saja dari si 

pembicara; 

f. Menyimak asosiatif, pada tahap ini hanya mengingat pengalaman 

pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak 

benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan 

pembicara; 

g. Menyimak dengan reaksi berkala pada tahap ini sang anak memberikan 

komentar ataupun mengajukan pertanyaan terhadap pembicara; 

h. Menyimak secara seksama, pada tahap ini sang anak dengan sungguh-

sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara; 

i. Menyimak secara aktif, pada tahap ini sang anak menyimak untuk 

mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang 

pembicara. 

Pada dasarnya menyimak adalah kegiatan mendengarkan bunyi-bunyi 

yang disertai dengan usaha memahami ini berarti bahwa menyimak diawali 
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dengan kegiatan mendengarkan yang pada akhirnya menyimak memperoleh 

hasil dari apa yang disimaknya. Menurut Morris dalam Hasriani, proses 

menyimak dibagi menjadi lima tahapan, yaitu (1) hearing (mendengar), (2) 

attention (perhatian), (3) perception (menafsirkan), (4) evaluation (menilai), 

dan (5) response atau reaction (mereaksi).10 Selain itu, Logan dkk juga 

menyatakan tahapan menyimak dibagi menjadi empat, yaitu (1) hearing 

(mendengar), (2) understanding (memahami), (3) evaluating (menilai), dan 

(4) responding (mereaksi).11  Hasriani menjelaskan lima tahapan dalam 

proses menyimak. Berikut dijelaskan tahap-tahap menyimak. 

a. Tahap Mendengar 

Pada tahap ini menyimak baru mendengar segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraan. 

b. Tahap Memahami 

Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha untuk 

memahami isi ujaran atau pembicaraan dengan cara mengolah bunyi-bunyi 

bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. 

c. Tahap Menginterpretasi 

Setelah penyimak memahami makna ujaran pembicara, penyimak 

berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Apakah ujaran 

bermakna tersurat atau ada makna tersirat dibalik ujaran-ujarannya. 

Jelasnya penyimak mengerti makna dan maksud yang terkandung dalam 

pembicaraan tersebut. 

d. Tahap Mengevaluasi 

                                                           

10 Hasriani, h. 18-19. 

11 Lilian M Logan dan Virgil G Logan, Creatice Communication Teaching in Language 
Arts (Toronto: Mc. Graw Hill Ryrson Limited, 1972) h. 39. 
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Tahap menginterpretasi atau menafsirkan dilanjutkan dengan tahap 

menilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima yang 

disimaknya, tetapi akan menilai dimana keunggulan dan kelemahan, 

kebaikan dan kekurangan sang pembicara sehingga pesan gagasan atau 

pendapat pembicara dianggapnya pantas untuk diterima atau harus 

ditolaknya. 

e. Tahap Menanggapi 

Tahap menanggapi merupakan tahap yang berada pada tingkat yang 

lebih tinggi. Di sini penyimak mulai menggunakan kesempatan untuk 

berganti peran sebagai pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan 

hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju 

atau tidak setuju atau isi pembicaraan yang dibicarakan pembicara. 

3. Tujuan Kemampuan Menyimak  

Secara umum, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan. Sedangkan secara khususnya, 21 tujuan menyimak adalah (1) 

untuk memperoleh informasi, (2) untuk menganalisis fakta, (3) untuk 

mendapatkan inspirasi, (4) untuk mendapatkan hiburan, (5) untuk 

memperbaiki kemampuan berbicara, dan (6) untuk membentuk kepribadian. 

Tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu 

memahami pesan yang disampaikan. Pemahaman yang dilakukan penyimak 

meliputi dua aspek, yaitu (a) aspek pemahaman pesan dan tanggapan 

pembicara, dan (b) tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan 

kehendak pembicara. Tujuan pokok menyimak adalah mendapatkan fakta, 

menganalisis fakta, menyimak untuk mengevaluasi fakta, mendapatkan 
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inspirasi, mendapatkan hiburan dan memperbaiki kemampuan berbicara.12 

Berikut penjelasan lebih lanjut. 

a. Menyimak untuk Mendapatkan Fakta 

Melalui menyimak, seseorang bisa mendapatkan fakta yang ingin 

diketahui. Misalkan melalui pertemuan ilmiah, ceramah, radio, serta televisi. 

Dari berbagai sarana tersebut, dapat diperoleh berbagai fakta. 

b. Menyimak untuk Menganalisis Fakta 

Menyimak untuk menganalisis fakta adalah menguraikan fakta atas 

unsur-unsur untuk memahami fakta secara menyeluruh. Tujuan utama 

analisis fakta ialah untuk memahami makna dari segi yang paling kecil. 

Dengan demikian, penyimak dapat memahami setiap aspek fakta sehingga 

fakta tersebut dapat dipahami dengan baik. Pemahaman makna fakta dapat 

dilakukan dengan cermat melalui makna setiap kata frase, kalimat dan 

wacana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan secara sungguh-

sungguh. 

c. Menyimak untuk Mengevaluasi Fakta 

Evaluasi fakta dilakukan dengan menilai fakta dan relevansinya 

dengan pengetahuan dan pengalaman. Jika fakta yang diterima penyimak 

bernilai, akurat dan relevan dengan pengetahuan dan pengalaman maka 

fakta-fakta tersebut dapat digunakan untuk menambah pengetahuan. Jika 

fakta-fakta tersebut tidak seusai maka perlu ditolak. Jadi, fungsi utama 

penyimak mengevaluasi fakta adalah untuk memutuskan apakah fakta-fakta 

tersebut dapat di terima atau di tolak. 

d. Menyimak untuk Mendapatkan Inspirasi 

                                                           

12 Hasriani, h. 11-13. 
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Inspirasi sering digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan 

menyimak. Inspirasi biasanya dapat diperoleh melalui kegiatan menyimak 

ceramah, pertemuan-pertemuan ilmiah, pertemuan reuni, pertemuan para 

artis, televisi, diskusi, dan debat. Seorang pembicara yang inspiratif ialah 

pembicara yang berusaha mendorong, memotivasi, menyentuh emosi, 

memberikan semangat, dan membangkitkan gairah menyimak untuk 

mendapatkan inspirasi. Pada akhirnya penyimak tergugah emosinya 

terhadap hal-hal yang disampaikan pembicara. Untuk mendapatkan inspirasi 

tentang penciptaan puisi, sebagai penyimak dapat menyimak pembacaan 

puisi, rekaman deklamasi atau mengikuti lomba membaca puisi. Semakin 

banyak kegiatan tentang puisi, inspirasi tentang puisi semakin besar. 

e. Menyimak untuk Mendapatkan Hiburan 

Dengan menyimak seseorang dapat memperoleh hiburan, seperti 

menyimak lagu-lagu dari rekaman tape recorder, rekaman VCD, radio televisi 

atau dapat juga menyimak ceramah atau pidato. Radio merupakan hiburan 

yang paling murah bagi sebagian masyarakat Indonesia. Selain radio, sarana 

hiburan yang lain adalah televisi. Selain menyajikan sarana yang bisa 

disimak, sarana ini juga menyajikan gambar karena televisi merupakan 

gabungan antara audio dan visual. Dalam suatu ceramah atau pidato, jika 

pembicara ingin berhasil, ia harus dapat menghibur menyimaknya atau 

memberikan rasa senang kepada penyimak. Hal itu dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai media pembantu atau dengan kata-kata yang lembut, 

penuh perhatian, dan dapat juga dengan selingan humor. 

f. Menyimak untuk Memperbaiki Kemampuan Berbicara 

Kosakata hasil menyimak seseorang akan berpengaruh terhadap 

kemampuan berbicaranya. Semakin banyak kosakata yang dikuasai melalui 
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menyimak, akan semakin tinggi pula kemampuan berbicaranya. Antara lain 

dapat ditempuh lewat menyimak pembicaraan orang lain. Hal ini nampak 

jelas dalam belajar bahasa asing atau Inggris 

Logan dan Shrope dalam Tarigan mengemukakan mengenai tujuan 

menyimak bahwa dalam pembicaraan terdahulu telah dikemukakan tujuan 

menyimak adalah memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami 

makna komunikasi yang akan disampaikan sang pembicara melalui ujaran. 

Ini merupakan tujuan umum. Di samping tujuan umum ada tujuan khusus 

yang menyebabkan adanya aneka ragam menyimak, diantaranya adalah: 

a. Menyimak sebagai tujuan utama untuk belajar; 

b. Menyimak sebagai hiburan dan kenikmatan untuk mendengarkan 

keindahan audial; 

c. Menyimak untuk penilaian dan mengevaluasi; 

d. Menyimak untuk menikmati serta menghargai yang disimak; 

e. Menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk 

pembicara; 

f. Menyimak untuk membedakan bunyi atau arti bagi yang belajar bahasaa 

sing; 

g. Menyimak untuk memecahkan masalah; dan 

h. Menyimak untuk mencari dan meyakinkan dirinya menjawab permasalah 

yang dialami pada keraguan jawaban sebelumnya.13 

4. Jenis-jenis Menyimak  

Dawson dalam.Tarigan mengemukakan bahwa ragam menyimak 

adalah sebagai berikut: 

                                                           

13 Amaliah Fauziah, ‘Pengaruh Metode Permainan Bahasa Bisik Berantai Terhadap 
Keterampilan Menyimak Pantun (Quasi Eksperimen Pada Kelas IV SDN Bekasi Jaya II)’ 
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), h. 30. 
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a. Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif (Ekstensif listening) adalah kegiatan menyimak 

mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu 

pembicaraan, tidak perlu bimbingan langsung dari seorang guru. Ada dua 

tujuan berbeda mengenai menyimak ekstensif pada umumnya, yaitu 

mengingat kembali sesuatu yang telah diketahui dalam suatu lingkungan 

baru dengan cara yang baru dan memberi kesempatan, juga kebebasan untuk 

para siswa mendengar serta menyimak setiap butir kosa kata dan struktur-

struktur yang masih asing atau baru bagi mereka. 

1) Menyimak sosial (social listening) atau menyimak konverasional 

(konverational listening) ataupun menyimak sopan (courteous listening) 

biasanya berlangsung dalam situasi-situasi temapat sosial tempat 

orang-orang mengobrol dan berkomunikasi mengenai hal-hal yang 

menarik perhatian semua orang yang hadir. Sedangkan Anderson 

mengatakan menyimak secara sopan dalam percakapan dan 

berinteraksi sosial dan menyimak memahami isi pembicaraan. 

2) Menyimak sekunder (secondari listening) sejenis kegiatan menyimak 

secara kebetulan dan secara ekstensif. Apa yang di dengar si penyimak 

bukanlah tujuan utama. 

3) Menyimak estetik (aesthetic listeng) atau disebut menyimak apresiatif 

adalah kegiatan menyimak suatu wacana yang disertai oleh imajinasi 

penyimak untuk menikmati keindahan yang ada dalam wacana 

tersebut. 

4) Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ungkapan tanpa upaya sadar 

yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan 
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kurang teliti dan tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, 

serta menguasai suatu bahasa. 

b. Menyimak Intensif 

Menyimak intensif adalah kebalikan dari menyimak ekstensif yaitu 

lebih diarahkan pada kegiatan menyimak secara lebih bebas dan lebih umum 

serta perlu bimbingan langsung para guru. Menyimak intensif diarahkan 

pada suatu kegiatan jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal 

tertentu. Adapun bagian dari menyimak intensif sebagai berikut : 

1) Menyimak kritis (critical listening) adalah jenis kegiatan menyimak 

berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan bahkan juga butir-butir 

yang baik dan benar dari ucapan seorang pembicara dengan alasan-

alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat. 

2) Menyimak konsentratif (concentrative learning) Aderso dan Dawson 

mengemukakan sering juga disebut a study- type listening atau 

menyimak sejenis telaah. Adapun kegiatan yaitu mengikuti petunjuk-

petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan, memahami urutan ide-ide 

sang pembicara, mencari, dan mencatat fakta-fakta yang penting. 

3) Menyimak kreatif (creative listening) Dawson mengatakan sejenis 

kegaiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan 

rekontruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, 

gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau 

diransang oleh sesuatu yang disimaknya. 

4) Menyimak eksploratif (eksploratif listening) adalah sejenis kegiatan 

menyimak yang bersifat menyelidik, atau eksploratoriy adalah jenis 

kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki 

sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. 
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5) Menyimak interogratif (introgrative listening) adalah kegiatan 

menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, 

pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari pembicaraan sang 

pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. 

6) Menyimak selektif, hendaknya tidak menggantikan menyimak pasif, 

tetapi justru melengkapinya. Beberapa bahasa menuntut adaptasi atau 

penyesuaian tertentu terhadap urutan prosedur yang disarankan 

berikut ini namun disimak secara selektif : 1) nada suara, 2) bunyi-

bunyi asing, 3) bunyi-bunyi yang bersamaan, 4) kata-kata dan frasa-

frasa.14 

Hasriani juga mengungkapkan jenis-jenis menyimak berdasarkan 

tujuan dan berdasarkan intensitas. Berikut dijelaskan lebih lanjut. 15 

a. Menyimak Berdasarkan Tujuan 

Menyimak berdasarkan tujuan memiliki banyak jenis bergantung apa 

yang ingin dicapai dari kegiatan menyimak tersebut. Secara garis besar, 

menyimak berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi berikut. 

1) Menyimak untuk Belajar 

Menyimak  untuk belajar  umumnya dilakukan  di  sekolah,  perguruan 

tinggi,  atau tempat  kursus.  Namun,  perlu  diketahui  bahwa  belajar  tidak  

hanya dilakukan  dalam  situasi  formal,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  dalam  

situasi nonformal. Dalam hal ini menyimak untuk belajar dapat diartikan 

sebagai menyimak untuk  memperoleh  pengetahuan  secara  formal  maupun  

nonformal.   

                                                           

14 Nur Amaliah, ‘Pengaruh Metode Permainan Bahasa Pesan Berantai Terhadap 
Keterampilan Menyimak Bahasa Indonesia Materi Pantun Pada Siswa Kelas IV SDN 280 
Ongkoe Kec. Wajo’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 40. 

15 Hasriani, h. 23-29. 
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2) Menyimak untuk Hiburan 

Menyimak untuk hiburan mendapat penekanan pada objek atau  

bahan simakan. Jenis menyimak ini berhubungan dengan dunia pertunjukan. 

Tujuan dari kegiatan menyimak jenis ini adalah untuk memperoleh hiburan  

dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan dari rutinitas sehari-hari.   

Bahan simakan dapat berupa seni pertunjukan, seperti kesenian 

tradisional (wayang, lenong), dapat juga seni sastra (cerita atau drama), seni  

lawak atau humor. Bahan-bahan simakan ini selain dapat disimak melalui  

media elektronik, seperti radio atau kaset rekaman, dapat juga disimak 

melalui pertunjukan yang disaksikan langsung di suatu arena atau ditonton 

melalui media televisi atau VCD. Dengan demikian, menyimak jenis ini 

(menyimak hiburan) banyak dibantu oleh media visual. 

3) Menyimak untuk Menilai 

Menyimak yang bertujuan untuk menilai banyak dilakukan  oleh  para 

juri. Dalam hal ini, penyimak melakukan tugasnya sebagai juri suatu 

perlombaan yang biasanya berhubungan dengan bahasa, seperti lomba 

pidato, membaca puisi, membaca Alquran, dan dapat juga lomba menyanyi.      

Dalam menilai, penyimak yang bertugas menjadi juri memegang pedoman 

penilaian yang berisi kriteria-kriteria yang dinilai. Misalnya, kejelasan lafal, 

intonasi, irama, dan penghayatan. 

4) Menyimak untuk Mengapresiasi 

Menyimak jenis ini mirip dengan menyimak untuk hiburan, namun 

pada menyimak jenis ini ada nilai tambahnya, yaitu penyimak dapat 

menyertakan perasaannya  pada  hal-hal  yang  disimak.  Artinya,  penyimak  

dapat berada di dalam peristiwa atau bahan yang disimaknya. Jika  seseorang  

menyimak sebuah drama radio, dia merasakan seakan-akan dia yang menjadi 
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salah satu tokoh drama tersebut. Penyimak dapat merasa gembira, sedih, 

atau mungkin marah  sesuai  situasi  atau  suasana  yang  ada  dalam  drama.  

Setelah drama berakhir, penyimak memberi penilaian  terhadap  drama  yang  

disimaknya. Benar tidaknya penilaian yang diberikan bergantung pada  

pengetahuan penyimak terhadap drama. 

5) Menyimak untuk Memecahkan Masalah 

Menyimak dengan tujuan memecahkan masalah dapat berujung pada 

menyimak untuk memperoleh informasi yang berdampak pada pemecahan 

suatu masalah. Pada menyimak jenis ini, seseorang sengaja memilih bahan 

simakan dan melakukan kegiatan menyimak dalam rangka memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi.  Misal,  Bu Ines ingin mengetahui apa yang  

dimaksud dengan Quantum Teaching yang sedang ramai dibicarakan orang-

orang dikalangan pendidikan. Pada suatu ketika sebuah lembaga 

mengadakan seminar dengan topik tersebut,  Bu Ines tidak menyia-nyiakan  

kesempatan itu, dia lalu mengikuti seminar tersebut. Bu Ines menyimak 

dengan baik penyajian yang disampaikan oleh pemakalah tentang Quantum  

Teaching.  Setelah memperoleh informasi tersebut, masalah yang dihadapi  

Bu Ines selama ini tentang Quantum Teaching telah terpecahkan. 

b. Menyimak Berdasarkan Intensitas 

Secara umum menyimak bertujuan untuk menangkap pesan atau 

menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan 

pembicara melalui ujaran. Di pandang dari segi intensitas, menyimak 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak 

intensif. Berikut dijelaskan lebih lanjut. 

1) Menyimak Ekstensif 
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Menyimak jenis ini (extensive listening) merupakan kegiatan 

menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat umum dan tidak 

diperlukan bimbingan langsung dari seorang guru. Dalam menyimak 

ekstensif ini, penyimak hanya menyimak bagian-bagian yang penting saja,  

secara umum, sepintas, dan garis-garis besarnya saja. Berikut jenis-jenis 

menyimak ekstensif.16 

a) Menyimak Sekunder 

Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak yang dilakukan 

pada saat atau bersamaan dengan kegiatan lain.  Menyimak sekunder sama 

dengan kegiatan mendengarkan.  Misalnya, Dita menyimak lagu-lagu yang 

ditayangkan televisi dalam acara pesta,  sementara dia sedang mengerjakan 

tugas sekolah, yaitu menyusun kliping. Dalam hal ini keduanya (menyusun 

kliping dan menyimak lagu-lagu) berjalan seiring.17 

b) Menyimak Pasif 

Menyimak pasif mirip dengan menyimak sekunder, yaitu menyimak 

sambil melakukan pekerjaan lain. Contoh kegiatan menyimak pasif ini sering 

kita temukan pada kebiasaan anak-anak dewasa ini, yaitu belajar sambil 

mendengarkan siaran radio. Apabila siaran radio menarik perhatiannya 

maka perhatian mereka berubah dari buku pelajaran ke siaran radio. Pada  

menyimak pasif, perhatian dapat beralih sepenuhnya dari satu kegiatan 

(membaca, menulis, atau yang lainnya) ke kegiatan lain yang lebih menarik 

perhatiannya.18 

c) Menyimak Estetis 

                                                           
16 Askarman Laia, Menyimak Efektif (Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang, 2020), h. 28. 
17 Artifa Sorraya dan Yunita Anas, Menyimak Apresiatif (Malang: Media Nusa 

creative, 2021), h. 29. 
18 Kristanti Ayuanita dan Moh Hafid Effendy, Model Pembelajaran Menyimak Kritis 

Dengan Media Interaktif (Madura: IAIN Madura Press, 2024), h. 19. 
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Menyimak jenis ini disebut juga dengan menyimak apresiatif 

(appreciation listening). Dalam menyimak estetis penyimak secara serius dan 

bersungguh-sungguh memperhatikan suatu acara atau pertunjukan drama, 

cerita, dongeng, puisi atau hiburan-hiburan lain yang sejenis baik secara 

langsung maupun melalui siaran televisi atau radio. Secara imajinatif, 

penyimak ikut terlibat, mengalami, melakukan, dan merasakan karakter dari 

setiap pelaku.19 

2) Menyimak Intensif 

Menyimak intensif merupakan suatu kegiatan yang berbeda atau 

bertolak belakang dengan menyimak ekstensif. Apabila pada menyimak  

ekstensif bahan simakan hanya dipahami garis-garis besarnya saja dan 

bersifat sepintas sehingga tidak memerlukan bimbingan guru maka 

menyimak intensif justru sebaliknya. Dalam menyimak intensif, penyimak  

memerlukan arahan dan bimbingan yang ketat karena bahan-bahan yang  

harus disimak perlu dipahami secara terperinci, teliti, dan mendalam.20 

Dalam menyimak intensif, guru dapat mengarahkan para siswa pada butir-

butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa, misalnya 

penekanan pada fonologi, kosakata, kalimat, bahkan sampai pada wacana. 

Sebaiknya latihan-latihan yang intensif dilakukan sesuai dengan tujuan yang 

ditekankan pada proses belajar-mengajar. Salah satu contoh pelaksanaan 

menyimak intensif di kelas adalah: 

a) Guru memilih bahan simakan yang mengandung ciri kebahasaan tertentu 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai; 

                                                           
19 Hasriani, Terampil Menyimak (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), h. 26. 
20 Ali Mustadi, Rizky Amelia, dkk, Strategi Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Dan Bersastra Yang Efektif Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: UNY Press, 2021), h. 5. 
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b) Siswa disuruh menyimak rekaman tersebut yang mengandung beberapa 

penghubung kalimat. Kegiatan ini dilakukan satu sampai 2 kali; 

c) Memberi teks rekaman kepada siswa diminta untuk mengisi bagian-

bagian yang kosong dalam teks tersebut berdasarkan hasil simakan. 

Menyimak intensif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menyimak kritis, 

menyimak konsentratif, dan menyimak kreatif. Ketiga jenis menyimak 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a) Menyimak Kritis 

Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara 

kritis, di dalamnya terlihat adanya kehadiran prasangka yang berperan  

sebagai pijakan dalam mengamati ketidaktelitian yang dilakukan pembicara  

dalam menyampaikan data dan fakta yang memperkuat ide atau gagasannya. 

Menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

akurat tentang sesuatu sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Jadi, 

penyimak menilai segala apa yang digagaskan, diidekan, atau diinformasikan 

pembicara sampai pada tingkat keterpercayaan (reliabilitas), keterandalan 

(validitas), dan kebermanfaatan sebuah informasi.21 Ada beberapa kegiatan 

yang dilakukan dalam menyimak kritis, yaitu: 

1) Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan ujaran, kata, pemakaian kata,  

dan unsur-unsur kalimat; 

2) Menyimak untuk menentukan alasan “mengapa”; 

3) Menyimak untuk membedakan antara fakta dan fantasi antara yang 

berelevansi dan tidak berelevansi; 

4) Menyimak untuk menarik kesimpulan-kesimpulan; 

5) Menyimak untuk membuat keputusan-keputusan. 

                                                           
21 Dewi Pusposari, Menyimak Kritis: Buku Panduan Untuk Mata Kuliah Menyimak 

Kritis (Malang: Media Nusa creative, 2021), h. 2. 
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b) Menyimak Konsentratif 

Menyimak konsentratif sering juga disebut a study type listening atau 

menyimak sebagai kegiatan menelaah. Satu fase dari kegiatan menyimak 

yang baik adalah perlunya konsentrasi terhadap apa yang disimak, supaya 

dapat menangkap hal-hal tersebut baik dalam bentuk informasi maupun 

dalam bentuk lain, tumpuan ke arah itu tidak menyimpang dari isi atau ide 

yang sebenarnya.22 Adapun kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 

menyimak konsentratif ini adalah: 

1) Menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk; 

2) Menyimak demi suatu maksud tertentu untuk memperoleh butir-butir 

informasi tertentu; 

3) Menyimak urutan ide-ide; 

4) Menyimak fakta-fakta. 

c) Menyimak Kreatif 

Menyimak kreatif mempunyai hubungan erat dengan imajinasi 

seseorang. Umumnya imajinasi berhubungan dengan keindahan, bunyi-

bunyian, gerak-gerak tentang sesuatu, dan juga penglihatan terhadap 

sesuatu. Seseorang dapat menyimak sebuah puisi dengan baik karena ia 

berimajinasi/berfantasi, dan berpartisipasi dengan baik terhadap puisi yang 

sedang disimaknya sehingga ia dapat menangkap makna yang terkandung 

dalam puisi itu. Ada beberapa kegiatan yang tercakup dalam menyimak  

kreatif,  antara lain yaitu: 

1) Menghubungkan atau mengasosiasikan makna-makna dengan  

bantuan pengetahuan dan pengalaman penyimak; 

                                                           
22 Yoga Rifqi Azizan dan Roekhan, Strategi Konsentratif Dalam Pembelajaran 

Menyimak Beragam Wacana Lisan Berbasis Design Thinking (Bandung: Kaizen Media 
Publishing, 2024), h. 21. 
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2) Menyesuaikan atau mengadaptasikan imajinasi dengan pikiran 

imajinatif untuk menciptakan karya-karya atau hasil-hasil baru dalam  

tulisan, lukisan, pendramaan, dan bentuk-bentuk seni lain; 

3) Menyimak untuk mendapat penjelasan atau pemecahan masalah serta 

sekaligus memeriksa dan menguji hasil-hasil pemecahan masalah 

tersebut.23 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menyimak 

Menurut Tarigan ada lima faktor yang mempengaruhi menyimak, 

yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi, kehidupan, dan peranan dalam 

masyarakat,24 sedangkan Webb (dalam 37 Tarigan, 1994: 98) 

mengemukakan empat faktor, yaitu lingkungan, fisik, psikologis, dan 

pengalaman.  

a. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan keefektifan serta kualitas menyimak. Kesehatan dan 

kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut 

menentukan bagi setiap penyimak.  

b. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor 

psikologis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor psikologis yang positif 

memberi pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif memberi 

pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. 

c. Faktor pengalaman, kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman 

yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang 

disimak. Sikap antagonis adalah sikap yang menentang pada permusuhan 

yang timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. 

                                                           
23 Nila Sudarti dan Tuti Herawati, Menyimak - Wicara Bahasa Indonesia (Yogyakarta: 

Deepublish Digital, 2023), h. 20. 
24 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa Bandung, 1994), h. 97. 
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d. Faktor sikap, sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan 

menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap yaitu 

menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memberi dampak dalam 

menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. 

e. Faktor motivasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. 

Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil 

mencapai tujuannya. Motivasi berkaitan dengan pribadi atau personalitas 

seseorang. Kalau kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai 

sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis, kita akan menjadi penyimak 

yang lebih baik dan unggul daripada berpikir bahwa diri kita malas, 

bersifat argumentatif, dan egosentris.  

f. Faktor jenis kelamin, Julian Silverman menemukan fakta-fakta bahwa 

gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, 

analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau mundur, menetralkan, 

intrunsif (bersifat mengganggu), berdikari atau mandiri, sanggup 

mencukupi kebutuhan sendiri (swasembada), dapat menguasai dan 

mengendalikan emosi; sedangkan gaya menyimak wanita cenderung 

lebih subjektif, pasif, ramah atau simpatik, difusif ( menyebar), sensitif, 

mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung (tidak 

mandiri), dan emosional.  

g. Faktor lingkungan, berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta 

sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup 

suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, 

serta mengevaluasi ide-ide. 
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h. Faktor peranan dalam masyarakat, kemampuan menyimak kita dapat 

juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan 

pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran 

siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan 

dan pengajaran di tanah air kita atau luar negeri. Perkembangan pesat 

yang terdapat dalam bidang keahlian kita menuntut kita untuk 

mengembangkan suatu teknik menyimak yang baik. 

6. Unsur-unsur Menyimak  

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks 

karena sangat bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Yang 

dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan 

timbulnya komunikasi dalam menyimak. Berikut unsur-unsur dasar yaitu: 

a. Pembicara 

Pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan berupa informasi 

yang dibutuhkan oleh penyimak.25 Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah 

narasumber pembawa pesan, sedang lawan bicara ialah orang yang 

menerima pesan (penyimak). Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering 

melakukan. kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama 

melakukan kegiatan menyimak. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok 

pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Fungsi catatan 

tersebut ialah sebagai berikut.  

1) Meninjau kembali bahan simakan (review). Kegiatan meninjau kembali 

bahan simakan merupakan salah satu ciri penyimak kritis. Pada 

kegiatan ini, penyimak mencermati kembali bahan simakan yang telah 

diterima melalui catatan seperti: topik, tema, dan gagasan lain yang 

                                                           
25 Subhayni, Sa’adiah, dan Armia, Keterampilan Berbicara (Aceh: Syiah Kuala 

University Press, 2017), h. 7. 
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menunjang pesan yang disampaikan pembicara. Di samping itu 

penyimak dapat memprediksi berdasarkan pesan-pesan yang telah 

disampaikan pembicara.  

2) Menganalisis bahan simakan. Pada dasarnya menyimak ialah 

menerima pesan namun dalam kenyataannya seorang penyimak tidak 

hanya menerima pesan begitu saja, ia juga berusaha untuk 

menganalisis pesan yang telah diterimanya itu. Kegiatan analisis ini 

dilakukan untuk membedakan ide pokok, ide bawahan, dan ide 

penunjang.  

3) Mengevaluasi bahan simakan. Pada tahap akhir kegiatan menyimak 

ialah mengevaluasi hasil simakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

cara: (a) Kekuatan Bukti. Untuk membenarkan pernyataan pembicara, 

penyimak harus mengevaluasi bukti-bukti yang dikatakan pembicara. 

Jika bukti-bukti itu cukup kuat, apa yang dikatakan pembicara itu 

benar. (b) Validitas Alasan. Jika pernyataan pembicara diikuti. dengan 

alasan-alasan yang kuat, terpercaya, dan logis, dapat dikatakan bahwa 

alasan itu validitasnya tinggi. (c) Kebenaran Tujuan. Penyimak harus 

mampu menemukan tujuan pembicara. Di samping itu, ia juga harus 

mampu membedakan penjelasan dengan keterangan inti, sikap 

subjektif dengan sikap objektif. Setelah itu ia akan mampu mencari 

tujuan pembicaraan (berupa pesan). 

b. Penyimak  

Kamidjan menyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak 

yang memiliki dua sikap, yaitu sikap objektif dan sikap kooperatif. 26 

                                                           
26 Kamidjan dan Suyono, Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Pelajaran 

Menyimak (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 6. 
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1) Sikap objektif. Yang dimaksudkan dengan sikap objektif ialah 

pandangan penyimak terhadap bahan simakan. Jika bahan simakan itu 

baik, ia akan menyatakan baik, demikian pula sebaliknya. Penyimak 

sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan 

manyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana, dan 

prasarana.  

2) Sikap kooperatif. Sikap kooperatif ialah sikap penyimak yang siap 

bekerjasama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi 

tersebut. Sikap yang bermusuhan atau bertentangan dengan 

pembicara akan menimbulkan kegagalan dalam menyimak. Jika hal itu 

yang terjadi, maka penyimak tidak akan mendapatkan pesan dari 

pembicara. Sikap yang baik ialah sikap berkoperatif dengan pembicara. 

c. Bahan Simakan  

Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, 

terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan dengan bahan simakan ialah 

pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu 

dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat 

menyampaikan bahan simakan dengan baik, pesan itu tidak dapat diserap 

oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. 

Untuk menghindari kegagalan, perlu dikaji ulang bahan simakan dengan cara 

berikut.  

1) Menyimak tujuan pembicara. Langkah pertama si penyimak dalam 

melakukan kegiatan menyimak ialah mencari tujuan pembicara. Jika 

hal itu telah dicapai, ia akan lebih gampang untuk mendapatkan pesan 

pembicara. Jika hal itu tidak ditemukan, ia akan mengalami kesulitan. 

Tujuan yang akan dicapai penyimak ialah untuk mendapatkan fakta, 
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mendapatkan inspirasi, menganalisis gagasan pembicara, 

mengevaluasi, dan mencari hiburan.27  

2) Menyimak urutan. Pembicaraan Seorang penyimak harus berusaha 

mencari urutan pembicaraan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan 

penyimak mencari pesan pembicara. Walaupun pembicara berkata 

agak cepat, penyimak dapat mengikuti dengan hati-hati agar 

mendapatkan gambaran 44 tentang urutan penyajian bahan. Urutan 

penyajian terdiri atas tiga komponen, yaitu pembukaan, isi, dan 

penutup. Pada bagian pembukaan lingkup permasalahan yang akan 

dibahas. Bagian isi terdiri atas uraian panjang lebar permasalahan 

yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian penutup 

berisi simpulan hasil pembahasan.28 

3) Menyimak topik utama Pembicaraan. Topik utama ialah topik yang 

selalu dibicarakan, dibahas, dianalisis saat pembicaraan berlangsung. 

Dengan mengetahui topik utama, penyimak memprediksi apa saja yang 

akan dibicarakan dalam komunikasi tersebut. penyimak satu profesi 

dengan pembicara, tidak akan kesulitan untuk menerima topik utama. 

Sebuah topik utama memiliki ciri-ciri: menarik perhatian, bermanfaat 

bagi penyimak, dan akrab dengan penyimak.29  

4) Menyimak topik bawahan. Setelah penyimak menemukan topik utama, 

langkah selanjutnya ialah mencari topik-topik bawahan. Umumnya 

pembicara akan membagi topik utama itu menjadi beberapa topik 

bawahan. Hal itu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat 

dengan mudah dicerna oleh penyimak. Penyimak dapat 

                                                           
27 Sudarti dan Herawati, h. 14. 
28 Azizan dan Roekhan, h. 100. 
29 Sudarti dan Herawati, h. 73. 
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mengasosiasikan topik utama itu dengan sebuah pohon besar, topik 

bawahan ialah dahan dan ranting pohon tersebut. Dengan demikian 

penyimak yang telah mengetahui topik utama, dengan mudah akan 

mengetahui topik-topik bawahannya.30  

5) Menyimak akhir pembicaraan. Akhir pembicaraan biasanya terdiri 

atas: simpulan, himbauan, dan saran-saran. Jika pembicara 

menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak ialah mencermati 

rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut. Jika 

pembicara menyampaikan simpulan, maka penyimak mcncocokkan 

catatannya dengan simpulan yang disampaikan pembicara. Dalam hal 

itu perlu dicermati juga tentang simpulan. yang tidak sama, yaitu 

simpulan yang dibuat pembicara dan penyimak. Jika pembicara hanya 

menyampaikan himbauan, penyimak harus memperhatikan himbuan 

itu secara cermat dan teliti. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan 

yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berhagai 

unsur dasar yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar 

ialah unsur pokok yang menyebabkan tirnbulnya komunikasi dalam 

menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan dengan unsur yang lain. Unsur-unsur dasar menyimak 

ialah pembicara, penyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan yang 

digunakan.  

D.  Kerangka Berpikir 

Peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru mengalami kesulitan dalam 

belajar yang menunjukkan kurangnya perhatian peserta didik dalam proses 

pembelajaran karena guru menerapkan metode yang kurang variatif. 

                                                           
30 Sri Katoningsih, Keterampilan Bercerita (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2021), h. 38. 
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Akibatnya, peserta didik cepat merasa bosan dan jenuh saat guru 

menyampaikan materi di kelas, sehingga membuat antusias belajar peserta 

didik masih kurang. Hal ini juga berdampak pada kemampuan menyimak 

peserta didik. Perlunya penggunaan metode pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik di dalam kelas menjadi 

hal yang penting. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah metode simak terka terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Penerapan metode simak terka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

menyimak peserta didik. Metode simak terka digunakan sebagai alternatif 

guru dalam menyampaikan materi yang mampu menarik perhatian peserta 

didik dalam belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

metode simak terka terhadap kemampuan menyimak peserta didik kelas IV. 

Peneliti dapat mengetahui perbedaan sebelum menggunakan metode simak 

terka dengan setelah menggunakan metode tersebut terhadap kemampuan 

Terdapat 

pengaruh 

Tidak terdapat 

pengaruh 

Peserta didik kelas IV 

SDN 028 

Pembelajaran tematik 

kelas IV 

Tema 4 (Berbagai 

pekerjaan) 

Metode simak terka Kemampuan 

menyimak  
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menyimak peserta didik. 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu “Ethos dan 

Ethikos”, Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Ethikos berarti 

susila, keadaban atau kelakukan dan perbuatan yang baik. Etika penelitian 

memiliki sudut pandang yang normatif dimana objeknya adalah manusia.  

Etika pada penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi 

pedoman perilaku peneliti sejak penyusunan karya tulis ilmiah saat 

mengumpulkan data di lapangan. Maka dilakukan prinsip-prinsip dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human 

dignity) 

Peneliti mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan 

informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki 

kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang berkaitan 

dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah: peneliti 

mempersiapkan formulir persetujuan subjek (informed consent). 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality) 

Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya 

informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi, sehingga 

peneliti memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. 

3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness) 
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Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, 

berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor keepatan, 

keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religious 

subjek penelitian. Menekankan kebijakan penelitian, membagikan 

keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, 

kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Peneliti mempertimbangkan aspek 

keadilan gender dan hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama 

baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits) 

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian 

guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek 

penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). 

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek 

(nonmaleficencel).42 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah suatu penelitian yang mengaitkan antara pengaruh 

variabel tertentu dengan variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara 

ketat.43 Penelitian eksperimen akan diberikan sebuah perlakuan terhadap 

permasalahan yang ditemukan untuk menguji apakah ada pengaruh 

perlakuan yang telah dibuat. Melalui penelitian ini, peneliti akan 

                                                           

42 Dharma, Metodologi Penelitian Keperawatan (Jakarta Timur: CV Trans Info Media, 
2015), h. 78. 

43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 
R&D, XXXVI (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 127. 
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memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang 

sedang diteliti.  

 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti akan 

melakukan penelitian dengan mempertimbangkan topik permasalahan. 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di SDN 028 Ugi Baru, Jalan Poros 

Majene, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain 

eksperimental semu (quasi eksperimental desain). Dalam desain ini terdapat 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 

dipilih menjadi sampel penelitian, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal, adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.44 Kemudian diakhiri dengan pemberian post-test yang menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan. 

C.  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggambarkan data dengan 

angka-angka  dengan tujuan menguji suatu teori, membangun sebuah fakta, 

menunjukkan keterkaitan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, dan 

hasilnya dapat ditaksirkan atau diramalkan keberhasilannya.45 Penelitian ini 

bertujuan menguji teori, menjelaskan menunjukkan hubungan antar variabel, 

                                                           
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D, h. 136. 

45 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 34. 
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memberikan deskripsi statistik, menetapkan kasualitas dari variabel, dan 

mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. 

 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada dalam suatu 

wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

yang berjumlah 20 orang.  

Tabel 3.1 Populasi Peserta Didik SDN 028 Ugi Baru. 

 

Kelas IV 

Peserta Didik  Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

9 11 20 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti. Adapun 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. 

Dimana teknik sampling jenih menurut Sugiono adalah teknik penentuan 

sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.46 

Adapun sampel dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV SDN 

028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 20 orang. Sampel 

kemudian dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

E. Metode Pengumpulan Data 

                                                           
46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D, h. 146. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tes 

Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

atau perintah-perintah yang harus dikerjakan.47 Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis. Data tes diperoleh melalui pretest dan 

posttest. Pretest (tes awal) adalah tes yang diberikan pada kelompok sebelum 

diberik perlakuan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik sedangkan posttest (tes akhir) adalah tes yang diberikan 

kepada kelompok sesudah diberi perlakuan yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan menyimak peserta didik. 

2. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi artinya 

mengumpulkan segala bentuk dokumen pada saat penelitian termasuk di 

dalamnya ada data dan nama-nama peserta didik kelas IV, gambar-gambar 

kegiatan dan dokumen lainnya. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

metode simak terka terhadap kamampuan menyimak peserta didik kelas IV 

                                                           

47 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), h. 45. 
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SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. Adapun instrumen penelitian 

yang dilakukan adalah: 

1. Tes  

Kemampuan menyimak peserta didik diukur menggunakan soal essay 

yang telah disediakan, kemudian diberikan kepada peserta didik untuk 

dijawab sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Tes yang akan diberikan 

kepada peserta didik terbagi menjadi 2 macam yaitu: 

a. Pretest yaitu tes yang akan diberikan kepada peserta didik berupa soal 

essay yang digunakan sebelum dilaksanakan pembelajaran menggunakan 

metode simak terka. 

b. Posttest yaitu tes yang akan diberikan kepada peserta didik berupa soal 

essay setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode simak terka. 

2. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mendapatkan data berupa foto-foto, daftar hadir, dan lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini. Baik yang diperoleh langsung dari subjek 

penulis maupun dari pihak sekolah. Dari sumber data tersebut, penulis dapat 

memanfaatkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan masalah. Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis 

penelitian. Teknik analisis pada data ini menggunakan rumus statistik 

sederhana untuk mencari nilai rata-rata dan persentasi ketuntasan belajar 

peserta didik setelah proses belajar mengajar berlangsung. Untuk 



45 
 

 
 

menganalisis tingkat keberhasilan belajar peserta didik setelah proses 

belajar berlangsung dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal 

tes tertulis.  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif, yaitu analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.48 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Adapun analisis 

deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

rumusan sebagai berikut.  

a. Rentang Data 

R = Xt – Xr 

Dimana  

R =  Rentang 

Xt = Data terbesar dalam kelompok 

Xr = Data terkecil dalam kelompok.49 

b. Jumlah Kelas Interval  

Jumlah kelas interval dapat di hitung dengan rumusan sebagai berikut:  

K = 1 + (3,3) log n  

K = Jumlah data interval  

n = Jumlah data observasi 

                                                           
48 Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika (Makassar: Andira Publisher, 2015), 

30. 

49 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, 
Komunikasi Dan Bisnis (Jakarta: Alfabeta, 2009), h. 53. 
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log = Logaritma.50 

c. Panjang Kelas Interval 

Panjang kelas dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:  

P = 
 

 
 

Dimana.  

P = Panjang kelas 

R = Rentang 

K = Jumlah kelas interval. 

d. Mean atau Rata-rata  

Me = 
     

   
 

Dimana 

Me = Mean untuk data bergolongan 

Σfi = Jumlah data / sampel 

fixi = Produk perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda 

kelas (xi). Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan 

tertinggi setiap interval data. 

e. Persentase 

P = 
 

 
 × 100 %  

Dimana : 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya 

f. Standar Deviasi 

SD = 
√     

   
 

Dimana 

SD = Standar deviasi 

                                                           

50 Supranto, Statistik Teori Dan Aplikasi, VII (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73. 
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fi = Frekuensi untuk variabel 

xi = Tanda kelas interval variabel 

n =  Jumlah populasi 

2. Analisis Statistik Inferensial  

a. Uji  normalitas data  

X2 hitung =  ∑
        

  
       ∑

        

  
 

Keterangan: 

X2 : nilai Chi-kuadrat hitung 

f0 : frekuensi hasil pengamatan 

fe : frekuensi harapan51 

b. Uji Homogenitas 

Dalam pengujian homogenitas digunakan uji F dengan rumus sebagai 

berikut:  

   
               

                
  

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotetis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara 

yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis data tes 

keterampilan menulis peserta didik dianalisis dengan menggunakan uji 

hipotesis Independent Sample t-Test digunakan untuk membandingkan rata-

rata dua kelas yang tidak berhubungan satu dengan yang lain tujuan untuk 

mengetahui kedua kelompok tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau 

tidak. Adapun syarat pengujian yaitu, jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

terdapat perbedaan yang signifikan, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.52 

                                                           

51 Suharsimi. Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2012), h. 281. 

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, h. 210. 
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H1= Terdapat pengaruh penerapan metode simak terka terhadap 

kemampuan menyimak peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. 

H0=  Tidak Terdapat pengaruh penerapan metode simak terka terhadap 

kemampuan menyimak peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Setelah menghitung hasil uji Independent Sample t-Test selanjutnya 

menghitung N-gain. N-gain adalah selisih antara pre-test dan post-test.53 

Besarnya peningkatan keterampilan menulis permulaan tidak menggunakan 

dan menggunakan media gambar, maka dapat dijumlahkan dengan 

menggunakan  normalized gain. Normalized gain atau n-gain skore digunakan 

dalam rangka mengetahui peningkatan kemampuan menyimak peserta didik 

kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar.  

Adapun nilai n-gain bisa dihitung jumlahnya dengan menerapkan 

rumus berikut: 54  

        
                          

                       
 

 Kategorisasi  perolehan N-Gain dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 kategorisasi Skor N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3   g   0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

                                                           

53 Edward Corcoran, ‘Keefektifan Model Projrct Based Learning Berbantuan 
Software Multisim Pada Peningkatan Kompetensi Perancangan Rangkaian Digital Dasar Di 
SMKN 1 Sedaya’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 45. 

54 Richard R Hake, Analyzing Change/Gain Score (Indiana: Indiana University, 1999), 
h. 4. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijabarkan hasil penelitian yang terdiri atas data 

kemampuan menyimak peserta didik kelas tanpa dan dengan  penerapan 

metode pembelajaran simak terka kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan tanggal 10 Oktober sampai 23 

Oktober 2023 dengan sampel  peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. Hasil analisis data yang akan dianalisis secara 

deskriptif dan inferensial yang akan digunakan untuk menggambarkan 

tentang penerapan metode simak terka terhadap kemampuan menyimak 

peserta didik kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. 

Adapun hasil penelitian yang dijabarkan melalui pengaruh kemampuan 

menyimak peserta didik dengan dan tanpa diterapkan metode simak terka 

kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai 

berikut:  

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kemampuan Menyimak Peserta Didik Tanpa Penerapan 

Metode Simak Terka Kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar 

 Hasil penelitian yang dilakukan tanpa penerapan metode Simak terka 

di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada 

hasil pre-test dan post-test. Pengumpulan data dengan instrumen tes 

dilakukan untuk mengetahui hasil kemampuan menyimak peserta didik 

tanpa penerapan metode Simak terka kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. Peneliti dapat menguraikan temuan penelitian yang 
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diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui tes. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dengan teknik statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada analisis 

deskriptif ini, data yang diolah dan dianalisis yaitu data pre-test dan post-test 

peserta didik kelompok kontrol kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. Adapun analisis data secara deskriptif dimaksudkan agar 

mendapatkan gambaran umum data yang meliputi rata-rata, standar deviasi, 

data maksimum dan minimum, distribusi kategori dan diagram. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum hasil penelitian dalam bentuk 

statistik (berupa angka) dan diagram. Adapun hasil analisis deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pre-Test dan Post-Test 

Kelompok Kontrol di SDN 028 Ugi Baru 

Statistik deskriptif 

Data 

Pre-Test Post-Test 

Jumlah sampel 10 10 

Nilai terendah 20 55 

Nilai tertinggi 50 85 

Rata-rata 36 68 

Standar deviasi 8,097 9,189 

 

Berdasarkan nilai kemampuan menyimak peserta didik kelompok 

kontrol pada tabel 4.1 dapat dilihat adanya peningkatan dari pre-test ke post-
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test. Pada pre-test nilai terendah peserta didik adalah 20 dan pada post-test 

sebesar 55. Nilai tertinggi pada pre-test dan post-test juga menunjukkan 

selisih yang cukup tinggi, di mana nilai tertinggi pada pre-test sebesar 50 dan 

pada post-test sebesar 85. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pada 

nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata pada pre-test sebesar 36 dan pada post-

test sebesar 68. Data pre-test dan post-test kemudian dikategorisasikan untuk 

mengetahui jumlah peserta didik yang berada pada kategori sangat tinggi, 

tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel 4.2 Kategori Pre-test Kelompok Kontrol Tanpa Penerapan Metode 

Simak Terka 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah 0 – 34 3 30 

Rendah 35 - 54 7 70 

Sedang 55 - 64 0 0 

Tinggi 65 – 84 0 0 

Sangat tinggi 85 - 100 0 0 

Total 10 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui 10 orang sampel 

penelitian, dimana yang memiliki kategori sangat rendah sebanyak 3 

peserta didik (30%), kategori rendah sebanyak 7 peserta didik (70%), dan 

kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi sebanyak 0 orang peserta didik 

(0%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil tes kemampuan 
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menyimak peserta didik dapat dikategorikan rendah dengan presentase 70% 

dengan hasil rata-rata nilai 36 (hasil deskriptif data). 

Berikut ini disajikan data skor kategori kemampuan menyimak 

peserta didik dalam bentuk view chart berikut ini.  

Gambar 4.1 Diagram Persentase Kategori PreTest Kemampuan 

Menyimak Peserta Didik Kelompok Kontrol 

 Data post-test juga disajikan dengan cara yang sama. berikut 

penyajian data post-test. 

Tabel 4.3 Kategori Post-test Kelompok Kontrol Tanpa Penerapan 

Metode Simak Terka 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah 0 – 34 0 0 

Rendah 35 - 54 0 0 

Sedang 55 - 64 3 30 

Tinggi 65 – 84 6 60 



54 
 

 
 

Sangat tinggi 85 - 100 1 10 

Total 10 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui 10 orang sampel 

penelitian, dimana tidak ada peserta didik yang berada pada kategori 

sangat rendah dan rendah (0%), kategori sedang sebanyak 3  peserta didik 

(30%), kategori tinggi sebanyak 6 peserta didik (60%) dan kategori sangat 

tinggi sebanyak 1 orang (10%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hasil tes kemampuan menyimak peserta didik dapat dikategorikan tinggi 

dengan presentase 60% dengan nilai rata-rata 68. 

Berikut ini disajikan data skor kategori kemampuan menyimak 

peserta didik dalam bentuk view chart berikut ini.  

Gambar 4.2 Diagram Persentase Kategori Post-Test Kemampuan 

Menyimak Peserta Didik Kelompok Kontrol 

2. Deskripsi Kemampuan Menyimak Peserta Didik dengan 

Penerapan Metode Simak Terka Kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar 
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 Hasil penelitian yang dilakukan dengan penerapan metode Simak terka 

di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada 

hasil pre-test dan post-test. Pengumpulan data dengan instrumen tes 

dilakukan untuk mengetahui hasil kemampuan menyimak peserta didik 

dengan penerapan metode Simak terka kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. Peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh 

pada saat penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan melalui tes. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dengan teknik statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada analisis 

deskriptif ini, data yang diolah dan dianalisis yaitu data pre-test dan post-test 

peserta didik kelompok eksperimen kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. Adapun analisis data secara deskriptif dimaksudkan agar 

mendapatkan gambaran umum data yang meliputi rata-rata, standar deviasi, 

data maksimum dan minimum, distribusi kategori dan diagram. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum hasil penelitian dalam bentuk 

statistik (berupa angka) dan diagram. Adapun hasil analisis deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pre-Test dan Post-Test 

Kelompok Eksperimen di SDN 028 Ugi Baru 

Statistik deskriptif 

Data 

Pre-Test Post-Test 

Jumlah sampel 10 10 

Nilai terendah 30 65 

Nilai tertinggi 45 85 

Rata-rata 39,00 76,50 
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Standar deviasi 5,164 7,091 

Berdasarkan nilai kemampuan menyimak peserta didik kelompok 

eksperimen pada tabel 4.4 dapat dilihat adanya peningkatan dari pre-test ke 

post-test. Pada pre-test nilai terendah peserta didik adalah 30 dan pada post-

test sebesar 65. Nilai tertinggi pada pre-test dan post-test juga menunjukkan 

selisih yang cukup tinggi, di mana nilai tertinggi pada pre-test sebesar 45 dan 

pada post-test sebesar 85. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pada 

nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata pada pre-test sebesar 39,00 dan pada 

post-test sebesar 76,50. Data pre-test dan post-test kemudian 

dikategorisasikan untuk mengetahui jumlah peserta didik yang berada pada 

kategori sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel 4.5 Kategori Pre-test Kelompok Eksperimen dengan Penerapan 

Metode Simak Terka 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah 0 – 34 1 10 

Rendah 35 - 54 9 90 

Sedang 55 - 64 0 0 

Tinggi 65 – 84 0 0 

Sangat tinggi 85 - 100 0 0 

Total 10 100 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui 10 orang sampel 

penelitian, dimana tidak ada peserta didik yang berada pada kategori 
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sedang, tinggi, dan sangat tinggi (0%), kategori sangat rendah sebanyak 1 

peserta didik (10%), dan kategori rendah sebanyak 9 peserta didik (90%). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil tes kemampuan menyimak 

peserta didik dapat dikategorikan rendah dengan presentase 90% dengan 

nilai rata-rata 39,00. 

Berikut ini disajikan data skor kategori kemampuan menyimak 

peserta didik dalam bentuk view chart berikut ini.  

Gambar 4.3 Diagram Persentase Kategori PreTest Kemampuan 

Menyimak Peserta Didik Kelompok Eksperimen 

 Data post-test juga disajikan dengan cara yang sama. berikut 

penyajian data post-test. 

Tabel 4.6 Kategori Post-test Kelompok Eksperimen dengan Penerapan 

Metode Simak Terka 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah 0 – 34 0 0 

Rendah 35 - 54 0 0 
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Sedang 55 - 64 0 0 

Tinggi 65 – 84 8 80 

Sangat tinggi 85 - 100 2 20 

Total 10 100 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui 10 orang sampel 

penelitian, dimana tidak ada peserta didik yang berada pada kategori 

sangat rendah, rendah, dan sedang (0%), kategori tinggi sebanyak 8  peserta 

didik (80%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 2 peserta didik (80%). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil tes kemampuan menyimak 

peserta didik dapat dikategorikan tinggi dengan presentase 80% dengan nilai 

rata-rata 76,50. 

Berikut ini disajikan data skor kategori kemampuan menyimak 

peserta didik dalam bentuk view chart berikut ini.  

Gambar 4.4 Diagram Persentase Kategori Post-Test Kemampuan 

Menyimak Peserta Didik Kelompok Eksperimen 
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3. Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka terhadap Kemampuan 

Menyimak Peserta Didik Kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar 

Adapun untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

Analisis data dilakukan dengan uji independent sample t-test, 

sehingga perlu dilakukan uji prasyarat. Uji normalitas data adalah uji yang 

dilakukan pada penelitian yang dilaksanakan ini untuk mengetahui 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji persyaratan yang dimaksud 

adalah uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro Wilk dikarenakan 

sampel kurang dari 50 dengan menggunakan taraf 0,05. apabila angka 

signifikan (sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal begitupun 

sebaliknya jika (sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Adapun hasil uji 

normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas 

Kelompok Data Sig Keterangan 

Kontrol Pre-Test 0,476 Normal 

Post-Test 0,569 Normal 

Eksperimen Pre-Test 0,191 Normal 

Post-Test 0,087 Normal 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi 

normal, sehingga dapat dilakukan uji homogenitas sebagai uji prasyarat 

selanjutnya. Berikut hasil uji homogenitas data pre-test dan post-test. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan pada data hasil post-test kedua sampel, 

yaitu pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui sebaran data bersifat homogen atau tidak. 

Berikut ini hasil dari uji homogenitas. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas 

Data Sig. Keterangan 

Pre-Test 0,332 Homogen 

Post-Test 0,685 Homogen 

Uji homogenitas menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat 

untuk uji parametrik yaitu uji independent sample t-test. Berikut hasil uji 

independent sample t-test. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data 

telah memenuhi uji prasyarat sehingga dapat dilakukan uji independent 

sample t-test. Uji independent sample t-test dilakukan untuk mengetahui 

adanya perbedaan kemampuan menyimak peserta didik dengan dan tanpa 

penerapan metode simak terka. 

1) Jika nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan menyimak peserta didik dengan dan 
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tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2) Nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan menyimak peserta didik dengan dan 

tanpa penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. 

 Pengambilan keputusan jika terdapat perbedaan kemampuan 

menyimak peserta didik dengan dan tanpa penerapan metode simak terka, 

maka selanjutnya dilakukan uji N-Gain. Berikut hasil uji independent sample t-

test. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Independent Sample t-test 

Data         Sig 

Post-Test 2,316 0,033 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji independent sample t-test diperoleh 

nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,033. Nilai signifikansi yang diperoleh 

tersebut lebih kecil dari (0,000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan menyimak peserta didik dengan dan tanpa 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar.  

 Untuk mengetahui efektifnya penerapan metode simak terka 

terhadap kemampuan menyimak peserta didik, maka dilakukan uji N-Gain. 

Uji N-gain dihitung dengan menggunakan data pre-test dan data post-test 

sehingga menunjukkan pengaruh kemampuan menyimak peserta didik yang 

diterapkan dan tidak diterapkan metode Simak terka. Dapat dilihat hasil skor 

N-Gain pada tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10 Skor N-Gain Peserta Didik Kelompok Kontrol 

Peserta Didik Pre-test Post-test N-Gain Kategori 

PD1 40 70 0,50 Sedang 

PD2 40 85 0,75 Tinggi 

PD3 35 55 0,31 Sedang 

PD4 20 60 0,50 Sedang 

PD5 30 770 0,57 Sedang 

PD6 40 80 0,67 Sedang 

PD7 40 60 0,33 Sedang 

PD8 35 70 0,54 Sedang 

PD9 50 65 0,30 Sedang 

PD10 30 65 0,50 Sedang 

Rata-rata 0,50 Sedang 

 Data tersebut menunjukkan bahwa 9 peserta didik berada pada 

kategori sedang dan 1 peserta didik berada pada kategori tinggi. Berikut N-

Gain pada kelompok eksperimen. 

Tabel 4.11 Skor N-Gain Peserta Didik Kelompok Eksperimen 

Peserta Didik Pre-test Post-test N-Gain Kategori 

S1 35 70 0,54 Sedang 

S2 45 80 0,64 Sedang 

S3 45 70 0,45 Sedang 

S4 40 65 0,42 Sedang 

S5 40 80 0,67 Sedang 

S6 45 80 0,64 Sedang 

S7 40 70 0,50 Sedang 
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S8 30 80 0,71 Tinggi 

S9 35 85 0,77 Tinggi 

S10 35 85 0,77 Tinggi 

Rata-rata 0,61 Sedang 

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 7 peserta didik berada pada kategori 

sedang dan 3 lainnya berada pada kategori tinggi. Peningkatan kemampuan 

siswa mendominasi pada kategori sedang. Berdasarkan N-Gain pada 

kelompok kontrol dan eksperimen, dapat diketahui bahwa peningkatan 

kemampuan peserta didik pada kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata N-Gain 

kelompok eksperimen dan kontrol. Rata-rata N-Gain pada kelompok kontrol 

sebesar 0,50 sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 0,61. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali 

Mandar, mencoba mengetahui penerapan metode simak terka memberikan 

pengaruh positif terhadap kemampuan menyimak peserta didik kelas IV SDN 

028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar. Sampel penelitian ini adalah kelas 

IV yang berjumlah 20 peserta didik yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembelajaran bahasa 

Indonesia berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan antusiasme 

peserta didik yang baik dalam belajar.  

Berdasarkan analisis statistik, disajikan hasil penelitian yang 

diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan metode 

simak terka memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan menyimak 
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peserta didik di kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar, 

dapat dilihat pada analisis deskriptif dan analisis inferensial sebagai berikut: 

1. Deskripsi Kemampuan Menyimak Peserta Didik tanpa Penerapan 

Metode Simak Terka Kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia tanpa diterapkannya 

metode pembelajaran simak terka, hanya menggunakan metode ceramah. 

Rendahnya rata-rata kemampuan menyimak peserta didik pada kelompok 

yang diajar dengan tidak menerapkan metode simak terka dikarenakan 

kurang aktifnya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta 

didik membutuhkan sebuah stimulus agar dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran dengan tidak menggunakan metode 

pembelajaran kurang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dimana, 

nilai rata-rata post-test kemampuan menyimak peserta didik tanpa diajar 

dengan menggunakan metode pembelajaran adalah 68 dan berada pada 

kategori tinggi. 

2. Deskripsi Kemampuan Menyimak Peserta Didik dengan 

Penerapan Metode Simak Terka IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten 

Polewali Mandar 

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran simak terka 

terhadap kemampuan menyimak menumbuhkan minat belajar peserta didik 

untuk belajar, sehingga hal ini kemudian akan mempengaruhi kemampuan 

menyimak peserta didik. Metode pembelajaran simak terka ini terdiri atas 

sebuah kalimat yang menggambarkan sebuah objek seperti buah, hewan dan 

lain-lain dan sebuah gambar yang memudahkan peserta didik untuk menerka 

atau menebak objek yang dideskripsikan. 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

simak terka memberikan respon positif dari peserta didik, dimana peserta 

didik sangat antusias dalam mengerjakan tes (post-test) dengan 

menggunakan metode tersebut. Biasanya jika tidak menggunakan metode 

rata-rata peserta didik keliru terhadap jawaban apakah sudah benar atau 

tidak. Tetapi dengan menggunakan metode simak terka ini peserta didik bisa 

melihat langsung jawabannya dengan memperhatikan gambar. Hal ini dilihat 

dari rata-rata hasil belajar peserta didik (post-test) setelah menggunakan 

metode simak terka yaitu 76,50 berada pada kategori tinggi. 

3. Pengaruh Metode Simak Terka terhadap Kemampuan Menyimak 

Peserta Didik di Kelas IV SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali 

Mandar 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hasil menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode pembelajaran simak terka sangat efisien dalam proses 

belajar mengajar. Karenanya dapat membantu peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran yang dipelajarinya dan juga membantu peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis inferensial dalam menguji 

hipotesis atau ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y 

yakni dengan menggunakan independent sample t-test. 

Hasil post-test kemampuan menyimak pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dari analisis 

uji independent sample t-test di peroleh nilai signifikan sebesar 0,033 < 0,05, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

menyimak peserta didik tanpa dan dengan diterapkan metode simak terka. 

Selain itu, hasil uji N-Gain menunjukkan bahwa peningkatan kelompok 
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eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode simak terka memberikan 

pengaruh positif terhadap kemampuan menyimak peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sikki dengan 

judul“ Pengaruh Penerapan Metode Simak Terka Terhadap Hasil Belajar Pada 

Materi Teks Deskripsi Peserta Didik Kelas II Di SDN No.125 Inpres Bulukunyi 

Kabupaten Takalar”. Penelitian Elvina dan Putri juga menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan menyimak siswa dari 5% menjadi 93%.55 Agustri 

dan Sar’an juga menunjukkan bahwa metode simak terka menjadi salah satu 

metode yang paling mumpuni dalam proses peningkatan kemampuan 

berbahasa anak.56 

                                                           
55 Elvina dan Putri, ‘Pelatihan Kemampuan Menyimak Dengan Menggunakan Teknik 

Simak Terka Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri 008 Rambah Samo’, h. 245. 
56 Agustri dan Sar’an, ‘Perkembangan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Metode 

Permainan Bahasa Di PAUD Kasih Bunda Sariak Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat’, 
Jurnal Menata, 5.2 (2022), h. 93–109 
<http://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/109>. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan menyimak peserta didik kelompok kontrol di kelas IV SDN 

028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar tanpa penerapan metode 

simak terka pada pre-test menunjukkan rata-rata sebesar 36 dan pada 

post-test sebesar 68. 

2. Kemampuan menyimak peserta didik kelompok eksperimen di kelas IV 

SDN 028 Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar dengan penerapan 

metode simak terka menunjukkan rata-rata pada pre-test sebesar 39 

dan pada post-test 76,50. 

3. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan nilai signifikansi (2-

tailed) sebesar 0,033. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih 

kecil dari (0,033 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan menyimak peserta didik dengan dan tanpa 

penerapan metode simak terka di kelas IV SDN 028 Ugi Baru 

Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode simak terka 

berpengaruh terhadap kemampuan menyimak, sehingga para pendidik 

diharapkan agar dapat menerapkan metode pembelajaran simak terka 

sebagai salah satu alternatif cara dalam meningkatkan kemampuan 

menyimak peserta didik. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam bidang pendidikan 

terkait metode simak terka. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah 

 



68 

 
 

satu referensi bagi peneliti berikutnya tentang penerapan metode 

simak terka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 028 Ugi Baru 

Kelas / Semester   : IV (Empat) / 1  

Tema 4    : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 1   : Jenis-Jenis Pekerjaan  

Pembelajaran   : 1  

Alokasi Waktu   :  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD)  

Bahasa Indonesia 

NO KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1 3.5 Membangun pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sabagainya).  

3.5.1 Menilai tokoh yang terdapat di 

dalam cerita.  
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2 4.5 Mengomunikasikan secara lisan 

dan tulisan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang 

dipilih sendirian dan dibaca yang 

di dukung oleh alasan. 

  

4.5.1 Mendeskripsikan tokoh melalui 

gambar dan teks tulisan.  

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
a. Setelah membaca, peserta didik mampu menilai tokoh    yang ada di 

dalam cerita dengan detail. 
b. Setelah membaca, peserta didik mampu mendeskripsikan  tokoh 

melalui gambar dan tulisan dengan detail. 
c. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di 

pegunungan, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis 
pekerjaan yang ada di sekitar mereka. 

d. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan contoh kegiatan 
yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam 
dengan lengkap 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Kegiatan 

 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Guru memberikan salam dan mengajak semua 

peserta didik berdo’a.  

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Pembiasaan Membaca 15 menit.  

 Menginformasikan tujuan yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang ”Berbagai Pekerjaan”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan.  

 

Inti   Guru memperlihatkan gambar teh yang dibawa 

dan mengajukan beberapa pertanyaan: 

 Apa manfaat teh? 
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 Kira-kira dimana tanaman teh tumbuh? 

 Pekrjaan apa saja yang terlibat sehingga teh 

dapat sampai ke konsumen? 

 Peserta didik diajak bertukar pikiran 

 Peserta didik kemudian diajak untuk membuka 

buku    pelajaran dan membaca teks “Tempat Hidup 

Tanaman Teh”  

 Untuk menambah pemahaman siswa tentang jenis- 

jenis pekerjaan, guru mengajak siswa untuk 

mengamati gambar dan berdiskusi tentang 

pekerjaan di sekitar perkebunan teh. 

 Guru mengajukan pertanyaan berikut; 

 Gambar apa yang kalian lihat? (Perkebunan 

teh, pemetik teh, siswa bisa menjawab 

kemungkinan lainnya) 

 Apa tugas masing-masing pekerja tersebut? 

 Peserta dan guru mendiskusikan jawaban-jawaban 

yang ada. Guru kemudian meminta setiap siswa 

untuk menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di 

sekitar mereka dan mendiskusikannya dengan 

teman. 

Penutup   Bersama-sama peserta membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menyampaikan pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua peserta berdo’a (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran)  

 

 

D. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2017). 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita 

 Membandingkan jenis pekerjaan di lingkungan sekitar  

 Menyampaikan contoh dari kegiatan untuk menjaga kelestarian 
sumber daya alam 

METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Simak terka, diskusi, tanya jawab, penugasan dan   

    ceramah.  

 

     Polman,             2023 

Mengetahui 

Kepala sekolah,        Wali kelas IV 

 

 

Alimuddin, S.Pd.I.       Hj. Sahara, S.Pd. 

NIP         NIP 
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A. SOAL PRE-TEST 

Satuan Pendidikan : SDN 028 Ugi Baru  

Kelas/Semester  : IV/ 1 

Mata Pelajaran  : Tematik 

Materi   : Tema 4 Berbagai Pekerjaan 

     Sub tema 1 Jenis-Jenis Pekerjaan 

Bentuk Soal  : Essay 

Jumlah Soal  : 5 Soal 

LEMBAR SOAL PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 028 UGI BARU 

 

 

 

 

 

ESSAY 

A. Petunjuk Soal 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

2. Jawablah dengan benar soal yang dibacakan 

3. Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan  

B. Soal 

Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1-3! 

 

       Di sebuah desa pesisir, banyak penduduk 

yang bekerja menangkap ikan di laut. Setiap 

pagi sebelum matahari terbit, mereka sudah 

berlayar dengan perahu ke tengah laut. Mereka 

menggunakan jaring dan alat pancing untuk 

menangkap berbagai jenis ikan. Setelah 

seharian bekerja, mereka kembali ke daratan 

dengan hasil tangkapan yang siap dijual di 

pasar. 

 

Ikan-ikan segar yang diperoleh nelayan kemudian diolah dengan 

berbagai cara agar lebih awet dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Salah satu 

Mata Pelajaran : TEMATIK TEMA 4 

Nama   : 

Kelas   :  

Waktu   : 30 Menit 
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cara pengolahan yang umum dilakukan adalah pengeringan ikan. Proses ini 

dimulai dengan membersihkan ikan dari kotoran dan sisiknya, lalu 

membelahnya agar lebih mudah kering. Setelah itu, ikan dijemur di bawah 

sinar matahari selama beberapa hari hingga kadar airnya berkurang. Ikan 

kering ini dapat bertahan lebih lama dan mudah untuk disimpan atau dikirim 

ke daerah lain. 

Selain pengeringan, ada juga metode pengasapan ikan. Proses ini 

dimulai dengan membersihkan ikan, kemudian direndam dalam larutan 

garam untuk meningkatkan daya tahannya. Setelah direndam, ikan dijemur 

sebentar sebelum diasapi di atas kayu bakar selama beberapa jam. Asap dari 

kayu bakar memberikan aroma khas dan menjaga ikan dari pembusukan. 

Pengolahan ini membuat ikan lebih awet serta memiliki cita rasa yang unik. 

Berkat kerja keras para nelayan dan pengolah ikan, masyarakat dapat 

menikmati berbagai hidangan laut yang lezat. Pekerjaan ini menjadi mata 

pencaharian utama bagi penduduk desa pesisir dan mendukung 

perekonomian daerah tersebut. 

1. Apa pekerjaan utama masyarakat di desa pesisir berdasarkan teks di 

atas? 

2. Jelaskan proses pengeringan ikan agar lebih tahan lama! 

3. Apa saja alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan? 

4. Aku adalah seseorang yang setiap hari membantu pelanggan memilih 

dan membeli barang dagangan di toko atau pasar. Siapakah aku? 

5. Sebutkan contoh pekerjaan yang banyak dimiliki oleh penduduk di 

daerah dataran rendah! 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. Nelayan 

2. Proses ini dimulai dengan membersihkan ikan dari kotoran dan 

sisiknya, lalu membelahnya agar lebih mudah kering. Setelah itu, ikan 

dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga kadar 

airnya berkurang. Ikan kering ini dapat bertahan lebih lama dan 

mudah untuk disimpan atau dikirim ke daerah lain. 

3. Jaring dan alat pancing 

4. Pegadang 

5. Petani, pedagang, buruh pabrik, peternak, dan pengrajin 
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B. SOAL POST-TEST 

Satuan Pendidikan : SDN 028 Ugi Baru  

Kelas/Semester  : IV/ 1 

Mata Pelajaran  : Tematik 

Materi   : Tema 4 Berbagai Pekerjaan 

     Sub tema 1 Jenis-Jenis Pekerjaan 

Bentuk Soal  : Essay 

Jumlah Soal  : 5 Soal 

LEMBAR SOAL PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 028 UGI BARU 

 

 

 

 

 

ESSAY 

C. Petunjuk Soal 

4. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

5. Jawablah dengan benar soal yang dibacakan 

6. Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan  

D. Soal 

Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1-3! 

        Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi 

Barat memiliki kekayaan berupa kuliner khas 

yang disukai sekali oleh masyarakatnya. 

       Makanan khas suku Mandar ini juga 

menjadi kekayaan wisata kuliner Polewali 

Mandar, yang terbuat dari bahan beras ketan, 

kelapa muda, kacang tanah dan gula merah. 

Adanya bahan kacang tanah dan kelapa parut 

memberikan cita rasa gurih. 

 

Pembuatan diawali dengan mengukus beras ketan selama 30 menit. 

Selajutnya untuk menghasilkan rasa manis, gula merah dilarutkan secara 

Mata Pelajaran : TEMATIK TEMA 4 

Nama   : 

Kelas   :  

Waktu   : 30 Menit 
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terpisah dengan cara merebusnya dalam air mendidih. Kemudian ketan, 

larutan gula merah dan parutan kelapa dicapurkan dan diaduk rata hingga 

meresap. Setelah itu, kacang tanah yang sudah disangrai ditambahkan ke 

dalam adonan sehingga memberi cita rasa lezat yang khas. 

Tahap selanjutnya adalah memindahkan adonan ke wadah besar 

untuk didinginkan. Tunggu sampai tidak ada uap hangat dari adonan. Kemas 

seukuran kepalan tangan orang dewasa lalu masukkan ke dalam daun pisang 

kering. Penganan ini tidak menggunakan bahan pengawet. Namun bisa awet 

dan bisa disimpan hingga berbulan-bulan. 

 

6. Apa nama makanan khas Mandar pada teks di atas? 

7. Apa nama pekerjaan yang membuat makanan tradisional daerah yang 

ada di dalam bacaan? 

8. Bagaimana tahapan dalam pembuatan makanan khas daerah Mandar? 

9. Aku adalah orang yang setiap hari bekerja membuat dan mengubah 

pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Siapakah aku? 

10. Sebutkan contoh pekerjaan yang banyak dimiliki oleh penduduk di 

daerah dataran rendah! 
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KUNCI JAWABAN 

 

6. Golla kambu 

7. Juru masak  

8. Pembuatan diawali dengan mengukus beras ketan selama 30 menit. 

Selajutnya gula merah dilarutkan secara terpisah dengan cara 

merebusnya dalam air mendidih. Kemudian ketan, larutan gula 

merah dan parutan kelapa dicapurkan dan diaduk rata hingga 

meresap. Setelah itu, kacang tanah yang sudah disangrai 

ditambahkan ke dalam adonan. 

9. Penjahit 

10. Petani, guru, pedagang, polisi, tentara. 
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LEMBAR PENILAIAN TES PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 028 UGI BARU 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

 

 

A. Kriteria Penilaian 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : CukupBaik 

1 : Kurang Baik 

0 : Kurang sekali    

B. Pengolahan Skor 

Skor Maksimum   : 20 Skor 

Skor Perolehan Siswa   : Skor Perolehan  

Nilai yang diperoleh peserta didik      :  

 

 

C. Rentang Nilai 

No Interval Kategori  

1 0-40 Sangat rendah 

 

No 

 

Nama Peserta Didik 

 

Nomor Soal  

Nilai 

 

Predikat 
1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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2 41-55 Rendah  

3 56-70 Sedang 

4 71-85 Tinggi  

5 86-100 Sangat tinggi 

 

PEDOMAN PENSKORAN TES  

No. Indikator Keterangan Skor 

1 

 

Disajikan soal cerita, 

peserta didik 

mampu 

menyebutkan nama 

makanan khas 

daerah. 

a. Tidak ada jawaban 0 

b. Ada jawaban tetapi keliru 1 

c. Jawaban benar  4 

 

2 

 

Disajikan soal cerita, 

peserta didik 

mampu 

menyebutkan 

pekerjaan yang ada 

di dalam teks.  

a. Tidak ada jawaban 0 

b. Ada jawaban tetapi keliru 1 

c. Jawaban benar 4 

    

    

3 

Disajikan soal cerita, 

peserta didik dapat 

menguraikan 

tahapan dalam 

pembuatan makanan 

khas di dalam 

bacaan. 

a. Tidak menjawab 0 

b. Terdapat jawaban tapi salah 1 

c. Memberikan jawaban benar tapi 

hanya sebagian benar  
2 

d. Memberikan jawaban tetapi hampir 

seluruhnya benar 
3 

e. Memberikan jawaban dengan benar  4 

4 

 

 

Disajikan soal, 

peserta didik dapat 

menebak pekerjaan. 

a. Tidak ada jawaban 0 

b. Ada jawaban tetapi keliru 1 

c. jawaban benar   
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      4 

 

5 

 

Disajikan soal, 

peserta didik 

mampu 

menyebutkan 

pekerjaan yang ada 

di dataran rendah. 

a. Tidak ada jawaban 0 

b. Ada jawaban tetapi keliru 1 

c. Jawaban benar 2 
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Uji Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PreTestEks 10 30 45 39.00 5.164 

PostTestEks 10 65 85 76.50 7.091 

PreTestKontrol 10 20 50 36.00 8.097 

PostTestKontrol 10 55 85 68.00 9.189 

Valid N (listwise) 10     
 
Uji Normalitas 

Tests of Normality 
 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PreTest Kontrol .211 10 .200* .933 10 .476 

Eksperimen .181 10 .200* .895 10 .191 

PostTest Kontrol .214 10 .200* .941 10 .569 

Eksperimen .289 10 .018 .865 10 .087 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PreTest Based on Mean .993 1 18 .332 

Based on Median 1.051 1 18 .319 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.051 1 14.693 .322 

Based on trimmed mean 1.019 1 18 .326 

PostTest Based on Mean .170 1 18 .685 

Based on Median .372 1 18 .550 

Based on Median and with 

adjusted df 

.372 1 18.000 .550 

Based on trimmed mean .182 1 18 .675 
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Uji independent sample t-test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PostT

est 

Equal variances 

assumed 

.170 .685 -

2.316 

18 .033 -8.500 3.670 -16.211 -.789 

Equal variances 

not assumed 
  -

2.316 

16.91

2 

.033 -8.500 3.670 -16.247 -.753 
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