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ABSTRAK 

 
Nama : Miftahul Rahmah T 

Nim : 20900121040 

Judul : Peningkatan Kemampuan Mengenal Angka Pada Anak 
Usia 4-5 Tahun di TK Wahyu Pao-Pao Melalui Permainan 
Lompat Angka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan kemampuan mengenal angka anak usia 4-5 tahun di TK Wahyu 

Pao-Pao setelah diterapkannya permainan lompat angka. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), dengan dua siklus yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refkleksi, dengan dua siklus. Tahap 

ini digunakan secara berulang dan difokuskan pada penerapan permainan 

lompat angka dalam meningkatkan kemampuan mengenal angka anak. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik usia 4-5 tahun yang terdiri dari 10 orang di 

TK Wahyu Pao-Pao. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

instrumen tes untuk menilai peningkatan kemampuan mengenal angka anak. 

Kemudian instrumen observasi untuk menilai aktivitas guru dan anak, serta 

pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperoleh data tambahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan lompat angka 

dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Wahyu Pao-Pao dengan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan kemampuan mengenal angka anak yaitu pada siklus I sebesar 

58%, pada siklus I meningkat menjadi 84% melampaui kriteria keberhasilan. 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa permainan lompat 

angka efektif meningkatkan kemampuan mengenal angka anak. Pendidik 

diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran dan 

memperhatikan kebutuhan individu peserta didik agar proses pembelajaran 

lebih optimal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003, Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini berlaku 

untuk anak sejak lahir hingga enam tahun dan bukan merupakan persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2010). Definisi lebih lanjut 

ditemukan dalam Bab I Pasal 1 ayat 14, pendidikan anak usia dini dijelaskan 

sebagai upaya pembinaan untuk anak dari lahir hingga usia enam tahun 

melalui rangsangan pendidikan, bertujuan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan 

lebih lanjut (Depdiknas, 2010). Pemerintah Indonesia telah mengatur proses 

pendidikan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan 

anak-anak, dengan prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak, diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai 

pemerataan pendidikan dari lahir hingga usia enam tahun. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia merupakan tahap 

pembinaan penting untuk anak sejak lahir hingga usia enam tahun, bertujuan 

untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental 

mereka. Hal ini dilakukan melalui rangsangan pendidikan yang dirancang agar 

anak siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. PAUD bukan menjadi 

syarat wajib untuk mengikuti pendidikan dasar, tetapi merupakan hak setiap 
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anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai prinsip pemerataan 

pendidikan. Pemerintah mengatur proses ini untuk memastikan terpenuhinya 

kebutuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, PAUD 

berfungsi sebagai fondasi awal yang signifikan dalam sistem pendidikan 

nasional untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Akbar (2020: 1) mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang 

baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Anak usia dini adalah individu yang 

spesial dengan pertumbuhan dan perkembangan yang unik dalam berbagai 

aspek seperti fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan 

komunikasi. Masa ini sering disebut sebagai golden age karena pertumbuhan 

dan perkembangan yang cepat dalam berbagai aspek. Pada masa ini, 

pertumbuhan otak anak sangat pesat dan golden age merupakan waktu yang 

tepat untuk menggali potensi kecerdasan anak sebanyak mungkin. Anak 

memiliki potensi besar untuk memaksimalkan perkembangan fisik dan 

motoriknya. 

Menurut NAEYC (National Association for The Education of Young 

Children), anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 hingga 8 tahun 

(Ahmad Susanto, 2017: 1). Di Indonesia, rentang usia anak dini disepakati 

adalah antara 0 hingga 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak membutuhkan 

berbagai bentuk pelayanan dan bantuan dari orang dewasa, baik dalam hal 

kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual. Tujuan dari pelayanan tersebut 
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adalah untuk memberikan dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan harapan masyarakat. 

Setiap anak memiliki potensi yang setara, namun perjalanan hidup 

mereka beragam. Sebagian mendapat kesempatan mengembangkan potensi, 

sementara yang lain kehilangan peluang karena tidak menemukan lingkungan 

yang mendukung. Allah Swt. berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 30. 
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Terjemahnya: (Departemen Agama RI 2019) 

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) 

fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. 

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 

Dalam tafsir Al-Azhar, surah Ar-Rum ayat 30 ditafsirkan Hamka (2015) 

bahwa fitrah yaitu rasa asli dan murni yang berupa pengakuan akan adanya 

Allah, pencipta dari seluruh alam semesta dan tidak ada pencipta selain Allah 

Yang Maha Esa. Penafsiran tersebut menurut Hamka, mencakup dua dimensi 

yaitu jiwa dan akal, fitrah manusia menurut Hamka bersifat potensial, artinya 

dapat berkembang atau sebaliknya tergantung pada lingkungan. Sedangkan 

dimensi fitrah dalam pandangan Hamka terletak pada dataran jiwa dan akal. 

( Hamka, 2015:60) 
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Dari pengertian tafsir diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrahnya, dalam aspek jiwa maupun 

akal. Akal manusia merupakan anugerah yang memungkinkan individu untuk 

berpikir, menganalisis, dan memahami dunia di sekitarnya. Akal tidak hanya 

berperan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, tetapi juga menjadi 

fondasi utama dalam proses belajar dan pengetahuan. Pengetahuan adalah 

hasil dari proses kognitif yang didalamnya terdapat informasi yang diolah, 

disimpan, dan diaplikasikan untuk memahami konsep dan fenomena. Kognitif 

anak, sebagai bagian dari perkembangan manusia, melibatkan kemampuan 

anak untuk memproses informasi, memahami konsep, dan membuat 

keputusan berdasarkan pemahaman mereka. 

Kemampuan kognitif ini sangat penting dalam masa pertumbuhan 

karena menentukan seberapa efektif anak dapat belajar dan beradaptasi. Salah 

satu aspek penting dari perkembangan kognitif adalah kemampuan mengenal 

angka. Sejak usia dini, anak-anak mulai mengenali dan memahami angka 

melalui interaksi sehari-hari dan pembelajaran. Pengenalan angka ini 

merupakan dasar penting dalam perkembangan kognitif yang lebih kompleks, 

seperti matematika, logika, dan pemecahan masalah, yang semuanya berperan 

penting dalam kehidupan akademik dan praktis mereka di masa depan. 

Pendidikan anak pada usia dini menciptakan rangsangan sesuai tingkat 

perkembangan mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Akbar (2020) 

bahwa pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar untuk mengembangkan 
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potensi peserta didik supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, budi pekerti, 

intelektual serta keterampilan yang diperlukan anak usia dini itu sendiri, 

masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu, sebagai pendidik, disarankan 

untuk merangsang pertumbuhan anak melalui aktivitas bermain dan media 

pembelajaran yang menghibur serta mendidik. Pendidikan memiliki peran 

penting dalam perkembangan anak, terutama pada fase usia dini yang 

dianggap sebagai waktu yang optimal untuk memulai pendidikan anak. 

Setiap anak memiliki kemampuan dan karakteristik yang unik, 

sehingga pendekatannya harus disesuaikan dengan individualitas mereka. 

Anak usia dini memiliki berbagai aspek perkembangan, termasuk norma 

agama, motorik fisik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. 

Pengembangan aspek-aspek tersebut sejak dini sangatlah krusial. Salah satu 

fokus perkembangan yang penting adalah kognitif anak, dalam hal ini 

termasuk kemampuan mengenal angka anak, di mana anak dapat 

membedakan simbol-simbol angka. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada lingkup 

perkembangan kognitif anak terdiri atas: 1) Membilang banyak benda satu 

sampai sepuluh; 2) Mengenal konsep bilangan; 3) Mengenal lambang bilangan; 

dan 4) Mengenal lambang huruf. Pada tahap berpikir simbolik anak usia 4-5 

tahun meliputi mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan 1-10. Sejalan 
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dengan perkembangan kemampuan anak dapat meningkat ke tahap 

pengertian mengenai jumlah, yang berhubungan dengan penjumlahan dan 

pengurangan. Salah satu usaha untuk menggali kemampuan kognitif yang 

dimiliki oleh anak dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan 

kemampuan mengenal angka. Kemampuan mengenal angka adalah 

kemampuan untuk mengetahui simbol dari suatu bilangan. 

Kemampuan mengenal angka memerlukan konsep berfikir tentang 

objek, benda, dan kejadian. Anak mulai mengenal simbol (kata-kata, angka, 

gambar, atau gerak tubuh) untuk mewakili benda-benda yang ada 

dilingkungannya. Angka adalah suatu lambang tertulis sebagai suatu anggota 

dari sistem perhitungan dan pengukuran (La-sule, 2021: 25). Angka 

membentuk suatu bilangan, bilangan terdiri satu angka atau kombinasi suatu 

angka. Kemampuan mengenal angka termasuk dalam perkembangan kognitif 

yang merupakan dasar bagi perkembangan pada anak. Menurut Hurlock 

(1978), perkembangan pemahaman bilangan pada anak sejalan dengan 

bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Salah satu konsep yang mulai 

dipahami anak adalah konsep bilangan. Konsep ini terkait dengan kata-kata 

ketika anak mulai belajar berbicara. Konsep bilangan berkembang dengan 

cepat hingga anak memahami jumlah, serta konsep penambahan dan 

pengurangan. 

Pengalaman yang dialami seorang anak mempengaruhi 

kemampuannya dalam mengenal angka, karena tujuan utama dari pengenalan 
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angka adalah untuk memberikan dasar-dasar pembelajaran berhitung pada 

anak. Dalam konteks ini, permainan lompat angka dapat digunakan sebagai 

media untuk mendukung perkembangan kognitif anak. Permainan lompat 

angka diharapkan mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi 

anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kognitifnya, tak terkecuali 

pada kemampuan mengenal angka. Seperti yang kita ketahui bahwa bermain 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, peran 

orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan bimbingan dan 

pengawasan, serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. 

Berdasarkan observasi awal yang di TK Wahyu Pao-Pao, ditemukan 

adanya kesenjangan yang menunjukkan anak pada kelompok usia 4-5 tahun 

yang belum memenuhi kriteria mengenal angka. Metode yang digunakan oleh 

pendidik pun terbatas hanya pada lembar kerja anak (LKA) dan kartu angka. 

Oleh karena itu, guru perlu memberikan pembelajaran yang dapat 

menstimulus anak untuk menggunakan aspek kognitifnya. Pernyataan ini 

didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan pada tahap observasi 

awal dengan pendidik.  

Hasil wawancara tersebut meliputi : penerapan permainan lompat 

angka belum pernah diterapkan di TK Wahyu Pao-Pao sebelumnya, dan hanya 

menggunakan kartu angka untuk pengenalan angka anak. Adapun teknik atau 

media yang sudah digunakan dalam pengenalan angka hanya menggunakan 
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LKA (lembar kerja anak). Kemudian mengenai perkembangan pengenalan 

angka anak ada beberapa anak yang malas jika disuruh unyuk mengerjakan 

LKA (lembar kerja anak). Adapun cara guru dalam mengevaluasi kemampuan 

mengenal angka anak dengan cara bertanya langsung kepada anak, selain itu 

dengan menggunakan kartu angka. Kemudian menurut narasumber, 

penerapan permainan lompat angka ini akan menjadi sarana efektif dan 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka anak karena 

menambah minat anak untuk bermain sambil belajar. 

Tentu anak dapat lebih optimal dalam memahami sesuatu dengan cara 

yang menyenangkan, karena anak tidak bisa terlepas dari kegiatan bermain. 

Dalam pengenalan angka di dalam kelas menggunakan lembar kerja anak 

(LKA) dimana anak diarahkan untuk menebalkan garis, menghitung gambar 

objek dan menuliskan jumlahnya, pendidik di kelas juga kebanyakan hanya 

menggunakan metode menuliskan angka-angka di papan tulis dan meminta 

anak menyebutkan angka-angka tersebut. Pendidik mestinya mempunyai 

kreativitas untuk mengembangkan metode-metode yang menyenangkan bagi 

anak agar anak tidak bosan dan secara aktif dan antusias dalam pembelajaran 

mengenal angka di kelas. Salah satunya menggunakan permainan yang 

menyengkan bagi anak 

Permainan adalah aktivitas yang menyenangkan. Melalui permainan, 

anak dapat mengembangkan potensi dirinya. Penelitian ini menggunakan 

permainan lompat angka dalam pembelajaran untuk membuat proses belajar 

menjadi aktif dan menyenangkan, sehingga meningkatkan kemampuan anak 
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dalam mengenal angka. Permainan lompat angka adalah permainan yang 

menggunakan media alas yang didalamnya terdapat petak-petak bertuliskan 

angka 1-10 yang diletakkan dilantai lalu anak melompati petak angka tersebut 

dengan satu kaki (Rosa, 2019). Permainan ini membantu anak belajar 

mengenal bentuk, warna, atau angka. Permainan lompat angka menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak-anak lebih mudah 

menerima stimulasi dan belajar mengenal angka. 

Permainan lompat angka merupakan aktivitas pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif untuk membantu anak mengenal angka. Dengan 

menggunakan media berupa alas yang berisi petak angka 1-10, permainan ini 

memungkinkan anak melompat dengan satu kaki pada petak-petak tersebut. 

Selain melatih pengenalan angka, permainan ini juga dapat digunakan 

untuk mengenalkan bentuk dan warna, menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, serta mempermudah anak menerima stimulasi dan 

memahami konsep angka secara aktif. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu, oleh 

Kiki Hardiyanti (2020) meneliti tentang penerapan permainan lompat kartu 

angka untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka pada kelompok B di 

TK Ibnu Sholihin. Kesimpulan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil 

akhir dengan indikator tingkat pencapaian keberhasilan yang diharapkan, 

meningkat sangat baik mencapai 80% keberhasilan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu sebuah perbaikan dalam 

proses pembelajaran di kelas yaitu melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 
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dengan judul “Peningkatan Kemampuan Mengenal Angka Pada Anak Usia 

4-5 Di TK Wahyu Pao-Pao Melalui Permainan Lompat Angka”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

yang muncul adalah “Bagaimana peningkatan kemampuan mengenal angka 

pada anak usia 4-5 di TK Wahyu Pao-Pao melalui penerapan permainan 

lompat angka?” 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan mengenal angka pada 

anak usia 4-5 tahun di TK Wahyu Pao-Pao melalui penerapan permainan 

lompat angka. 

D.   Deskripsi Fokus 

 
Deskripsi fokus bertujuan untuk memaparkan variabel- variabel yang 

digunakan dalam penelitian “Peningkatan Kemampuan Mengenal Angka Pada 

Anak Usia 4-5 Tahun di TK Wahyu Pao-Pao melalui Permainan Lompat 

Angka”. Peneliti mengklasifikasi dua variabel yaitu mengenal angka dan 

permainan lompat angka. Definisi variabel penelitian dengan penjelasan 

sebagai berikut.  

Variabel Definisi Keterangan 

Mengenal 

Angka  

        Variabel yang diukur dalam penelitian 

ini adalah kemampuan mengenal angka 

anak. Kemampuan mengenal angka adalah 

Variabel 

Masalah 
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kemampuan anak dalam; 1) mengingat dan 

menyebutkan angka dari 1-10; 2) 

mengurutkan angka dari kecil ke terbesar; 

3) membedakan angka 1-10. Evaluasi 

kemampuan mengenal angka anak 

dilakukan berdasarkan standar tingkat 

pencapaian perkembangan anak (STPPA)  

Permainan 

Lompat Angka  

        Permainan lompat angka adalah 

permainan yang berasal dari permainan 

engklek (dalam budaya bugis makassar 

disebut dende-dende), cara bermain yaitu 

melompat ke dalam petak. Pada penelitian 

ini permainan engklek tersebut dimodifikasi 

dengan menambahkan angka 1-10 disetiap 

petak. 

Variabel 

Tindakan 

 

E. Kajian Pustaka 
 

Beberapa penelitian yang relevan dan memiliki keterkaitan 

dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aminatuz Zuhriyah dan Ratih Permata 

Sari (2019) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak usia 4-5 

tahun dalam mengenal lambang bilangan melalui metode permainan 
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lompat angka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil observasi 

menunjukkan peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 

mulai dari pra tindakan, siklus I, hingga siklus II. Pada tahap pra 

tindakan, persentase anak yang mengenal lambang bilangan mencapai 

45,83%, pada siklus I meningkat menjadi 63,42%, dan pada siklus II 

mencapai 82,87%. 

Letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

sekarang yaitu pada permainan lompat angka dan metode penelitian 

tindakan kelas. Sedangkan perbedaannya terletak pada kemampuan 

kognitif anak yaitu mengenal lambang bilangan. 

2. Penelitian oleh Wista Rosa (2019) dengan jenis penelitian yaitu 

tindakan kelas. Hasil tindakan yaitu pada siklus II pertemuan 3 pada 

aspek 1 mendapat nilai berkembang sangat baik 13 orang dengan 

persentase 87%, pada aspek 2 anak mendapatkan nilai berkembang 

sangat baik 12 orang dengan persentase 80%, pada aspek 3 anak yang 

mendapatkan nilai berkembang sangat baik 12 orang dengan 

persentase 80%, dan aspek 4 anak yang mendapatkan nilai 

berkembang sangat baik 12 orang dengan persentase 80%. 

Disimpulkan bahwa permainan engklek modifikasi dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usia dini di TK 

Islam Iqra’ Kanali Pasaman Barat. 

Adapun letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 
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sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang kemampuan mengenal 

angka dan metode penelitian yaitu tindakan kelas. Adapun 

perbedaannya yaitu terletak pada permainan engklek modifikasi 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan permainan lompat 

angka. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2023) yang 

merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan sampling 

jenuh. Hasil uji deskriptif membuktikan bahwa Sebelum penggunaan 

media kartu wayang, anak usia dini memperoleh nilai rata-rata 6 dalam 

kemampuan mengenal angka. Setelah penerapan media tersebut, nilai 

rata-rata meningkat menjadi 12, menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan dalam kemampuan mengenal angka. sebelum dan sesudah di 

terapkannya media kartu wayang pada peseta didik kelompok A TK 

Yasbip Pertiwi Kecamatan Bontolempangang. 

Terdapat beberapa relevansi dengan penelitian sekarang yaitu 

dari segi aspek yang ingin ditingkatkan, yaitu kemampuan mengenal 

anak. Selain itu subjek yang diteliti sama-sama merupakan peserta 

didik kelompok A. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian sekarang terletak pada penggunaan media yang ingin 

diujikan dalam penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan media 

kartu wayang sedangkan peneliti sekarang menggunakan permainan 

lompat angka. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2019) membahas pengaruh 

media puzzle terhadap kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak 

usia 4-5 tahun. Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, 

disimpulkan bahwa penggunaan media puzzle berpengaruh terhadap 

kemampuan anak dalam mengenal angka pada subjek penelitian. 

Berdasarkan penelitian yang relevan yang telah dijelaskan 

diatas, peneliti menemukan persamaan pada penelitian sekarang yaitu 

aspek yang ingin ditingkatkan yaitu kemampuan mengenal angka. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut menggunakan 

kuantitatif deskirptif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

metode tindakan kelas. 

5. Penelitian kualitatif oleh Evi Anugrah (2022) menggunakan metode 

penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang 

relevan dengan topik yang diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa 

permainan bowling dapat secara teoritis meningkatkan kemampuan 

pengenalan angka pada anak usia dini. Misalnya, anak-anak mulai 

mampu menghitung atau menyebutkan urutan angka 1-10 dengan 

benar, mengenali lambang angka 1-10 secara acak, dan menghitung 

benda dengan angka 1-10. Selain itu, permainan bowling juga dapat 

mengembangkan kemampuan motorik, bahasa, dan sosial emosional 

anak. Kemampuan-kemampuan ini berkembang karena permainan 

bowling dirancang sebagai pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa bosan saat bermain. 
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Terdapat beberapa relevansi dari penelitian diatas dengan yang 

sekarang yaitu sama-sama mengambil pengenalan angka. Perbedaaan 

yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut 

merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, 

sedangkan  penelitian  sekarang  menggunakan  metode  penelitian 

tindakan kelas. 

F. Kegunaan Penelitian 
 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Secara praktis, kegunaan ini adalah memberikan wawasan mengenai 

metode pembelajaran yang efektif, sehingga dapat menjadi pertimbangan 

dalam proses belajar mengajar di sekolah guna meningkatkan prestasi 

peserta didik. Sehingga pendidik dapat menerapkan permainan lompat 

angka dalam proses pembelajaran sehingga memberikan pengalaman yang 

lebih menyenangkan pada saat pembelajaran bagi peserta didik. 

b. Bagi Anak Usia Dini 

Membantu perkembangan kemampuan mengenal angka anak, 

sehingga anak siap untuk menerima pelajaran di jenjang selanjutnya, dan 

bagi kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi awal pada 
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pemahaman para peneliti yang kelak akan menjadi pendidik, untuk 

mengembangkan kemampuan mengenal angka pada anak. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kemampuan Mengenal Angka pada Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemampuan Mengenal Angka 

Kemampuan anak dalam mengenal angka merupakan bagian dari 

perkembangan kognitif pada tahap usia dini. Berdasarkan Permendikbud 

No. 137 tahun 2014 tentang standar isi pencapaian perkembangan kognitif 

anak usia 4-5 tahun, aspek ini mencakup: 1) Pembelajaran dan pemecahan 

masalah; 2) Berpikir logis; 3) Berpikir simbolik. Sagita (2020: 37-38) 

menyatakan kemampuan adalah potensi atau kesanggupan yang dimiliki 

seseorang sejak lahir, berasal dari faktor bawaan dan latihan, serta 

membantu individu menyelesaikan tugasnya. Kemampuan juga mencakup 

daya ingat untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari bawaan dan 

latihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemampuan 

adalah kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan yang dimiliki individu dalam 

berusaha untuk dirinya sendiri. 

Kemampuan mengenal angka pada anak usia dini merupakan bagian 

dari perkembangan kognitif yang melibatkan pembelajaran, problem 

solving, berpikir logis, dan berpikir simbolik, sesuai dengan standar 

pencapaian perkembangan pada anak usia 4-5 tahun (Permendikbud No. 

137 Tahun 2014). Kemampuan pada anak dipengaruhi oleh faktor bawaan 

sejak lahir dan latihan yang diterima, yang membentuk potensi dan 
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kesanggupan individu dalam menyelesaikan tugas tertentu. Selain itu, 

kemampuan juga mencakup daya ingat dan kecakapan yang mendukung 

anak untuk berusaha dan belajar mandiri. 

Menurut Titis, dkk (2020:135), kemampuan adalah sesuatu yang 

dimiliki seseorang sejak dini, dan jika diberikan stimulus yang tepat, 

kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Hal ini 

memerlukan metode dan media yang sesuai agar anak dapat memahami 

minatnya dan mencapai kemampuan yang diharapkan. Susanto (Miftahul, 

2022:19) menyatakan bahwa kemampuan adalah daya untuk melakukan 

tindakan yang merupakan hasil dari bawaan dan latihan. Seseorang dapat 

melakukan sesuatu karena memiliki kemampuan tersebut. Angka atau 

bilangan adalah simbol yang merupakan objek yang terdiri dari angka- 

angka. 

Menurut Bruner dalam Mayke (2001: 104) mengatakan angka 

adalah simbol suatu bilangan. Sebelum mengenal angka, anak perlu belajar 

bilangan melalui objek nyata. Oleh karena itu, dalam kegiatan menghitung, 

sebaiknya anak terlebih dahulu berlatih menghitung benda-benda 

konkret, kemudian baru diajarkan untuk menghubungkan jumlah benda 

tersebut dengan simbol bilangan. Menurut Conny (2008: 25), angka atau 

bilangan adalah simbol yang terdiri dari angka-angka. Contohnya, bilangan 

10 ditulis dengan dua angka (double digit), yaitu angka 1 dan angka 0. 

Bilangan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu elemen 

dalam matematika adalah kemampuan membilang. Bilangan atau angka 

tidak dapat dipisahkan dari matematika. Bilangan adalah bagian dari 
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kehidupan kita, ditemukan setiap hari dan di mana saja. 

Angka merupakan simbol bilangan yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi elemen dasar dalam matematika. 

Menurut Bruner, sebelum anak belajar angka, mereka perlu memahami 

bilangan melalui objek nyata, seperti menghitung benda-benda konkret. 

Setelah itu, mereka dapat belajar menghubungkan jumlah benda dengan 

simbol bilangan. Conny menambahkan bahwa bilangan atau angka, baik 

yang sederhana maupun kompleks (seperti double digit), ditemukan setiap 

hari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Belajar mengenai bilangan atau angka sangat penting bagi anak usia 

dini karena membantu mereka memahami konsep dasar matematika yang 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, 

anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir 

logis, mengenali pola, dan memahami hubungan kuantitatif. Selain itu, 

pengenalan angka pada usia dini juga mempersiapkan anak untuk 

menghadapi tantangan akademik di masa mendatang. 

Menurut Reni (2016:14), kemampuan anak dalam mengenal angka 

memerlukan konsep berpikir tentang objek, benda, atau kejadian. Anak- 

anak mulai mengenal simbol-simbol seperti kata-kata, angka, gerak tubuh, 

atau gambar untuk mewakili benda-benda di sekitar mereka. Karena cara 

berpikir anak masih bergantung pada objek konkret serta terikat pada 

waktu dan tempat tertentu, mereka belum mampu berpikir abstrak dan 
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membutuhkan simbol konkret saat guru mengajarkan suatu konsep kepada 

mereka. Supriaji dan Soliyah (2021:4) menyatakan bahwa kemampuan 

mengenal angka merupakan bagian dari pengembangan aspek kognitif 

dalam pencapaian perkembangan anak. Oleh karena itu, jika kemampuan 

ini belum tercapai, tugas pendidik adalah membantu dan memberikan 

stimulasi yang tepat agar anak dapat mencapai dan mengembangkan 

seluruh kecerdasannya. 

Kemampuan anak dalam mengenal angka melibatkan konsep 

berpikir konkret yang didasarkan pada objek, benda, atau kejadian nyata. 

Anak-anak mulai memahami simbol-simbol seperti angka, kata-kata, atau 

gambar untuk mewakili benda di sekitarnya, tetapi cara berpikir mereka 

masih terikat pada hal-hal konkret dan belum mencapai tahap abstrak. Oleh 

karena itu, pembelajaran angka perlu menggunakan simbol dan media 

konkret agar anak lebih mudah memahaminya. 

Kemampuan mengenal angka merupakan aspek penting dari 

perkembangan kognitif anak usia dini. Jika kemampuan ini belum tercapai, 

peran pendidik adalah memberikan stimulasi yang sesuai dan bimbingan 

untuk membantu anak mengembangkan potensi kecerdasannya secara 

optimal. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan tahap perkembangan anak untuk mendukung pencapaian 

kemampuan kognitif mereka. 
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2. Tujuan dan Manfaat Mengenal Angka pada Anak Usia Dini 

 
Kemampuan mengenal angka atau lambang bilangan sangat penting 

bagi anak usia dini dan dapat diajarkan melalui berbagai cara. Pengenalan 

angka sangat penting karena memudahkan anak dalam menyampaikan 

informasi. Pada awalnya, anak mungkin mampu menyebutkan angka tanpa 

memahami maknanya. Namun, seiring dengan perkembangan dan 

pengalaman yang diperoleh, anak akan mampu mengenal angka dengan 

lebih baik. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mengenal Angka 
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak dalam 

belajar matematika, termasuk dalam kemampuan membilang angka 1-10, 

sebagaimana dijelaskan oleh Chomsky, Piaget, Lenneberg, dan Slobin 

(Chaer, 2009:44) adalah sebagai berikut: 

a. Faktor alamiah: Setiap anak terlahir dengan potensi dasar yang dapat 

berkembang secara optimal melalui rangsangan dari lingkungan. Proses 

ini terjadi secara alami, sehingga meskipun tanpa stimulasi khusus, anak 

tetap dapat menyerap dan memahami hal-hal yang terjadi di sekitarnya. 

b.  Faktor perkembangan kognitif: Perkembangan kemampuan 

membilang angka 1-10 pada anak seiring dengan perkembangan kognitif 

mereka. Kedua aspek ini saling melengkapi. Kemampuan anak untuk 

membilang angka 1-10 dibantu oleh perkembangan kognitif mereka. 

c. Faktor latar belakang sosial: Faktor sosial, seperti struktur keluarga, 

keterlibatan dalam kelompok sosial, dan lingkungan budaya, dapat 



22  

 
 

 
menciptakan perbedaan yang signifikan dalam proses belajar. Selain itu, 

status sosial turut berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam 

menyerap pembelajaran. 

d. Faktor motivasi belajar: Motivasi merupakan faktor krusial yang 

memengaruhi keberhasilan pembelajaran dalam mengenal angka 1-10 

pada anak TK. Motivasi berperan sebagai dorongan atau daya tarik yang 

mendorong individu untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. 

e. Faktor kemampuan guru: Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan anak didik, memberikan 

bimbingan dalam perkembangan jasmani dan rohani mereka untuk 

mencapai tingkat perkembangan yang optimal. 

f. Faktor sarana dan prasarana: Pengadaan sarana dan alat belajar 

merupakan langkah guru atau pihak sekolah dalam mewujudkan 

perencanaan pembelajaran. Sebaik apapun perencanaan tersebut, jika 

tidak diwujudkan dalam bentuk pengadaan sarana, hasilnya tidak akan 

optimal. 

4. Tahapan Mengenal Angka pada Anak Usia Dini 
 

Kemampuan mengenal angka yang dikembangkan pada anak usia dini 

akan membantu mereka melihat segala sesuatu secara holistik, seperti 

mengeksplorasi berbagai benda di sekitarnya, melakukan percobaan 

sederhana, serta mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan 

dipelajari. Menurut Depdiknas, tahapan penguasaan angka dapat dilakukan 

melalui: 
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a. Penguasaan konkret: Memahami atau mengerti sesuatu dengan 

menggunakan benda dan peristiwa konkret, seperti pengenalan 

warna, bentuk, dan menghitung. 

b. Penguasaan masa transisi: Proses berpikir yang merupakan masa 

peralihan dari penguasaan konkret menuju penguasaan lambang yang 

abstrak, di mana benda konkret masih ada dan mulai dikenal bentuk 

lambangnya. Ini harus dilakukan oleh guru secara bertahap sesuai 

dengan laju dan kecepatan kemampuan anak yang berbeda-beda 

secara individu. Contohnya, ketika seorang guru menjelaskan konsep 

angka 1 dengan menggunakan benda (satu pensil), anak-anak dapat 

menyebutkan benda lain yang memiliki konsep yang sama, serta 

mengenal lambang bilangan dari angka 1 hingga 10.  

c. Penguasaan lambang: Visualisasi dari berbagai konsep, misalnya: 

lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 1-10, merah untuk 

melambangkan konsep ruang, dan persegi empat untuk 

menggambarkan konsep bentuk. 

d. Pengaruh bermain pada perkembangan anak: Bermain adalah fase 

krusial dalam kehidupan anak. Kesenangan dan kegemaran anak 

dalam bermain dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk 

mempelajari hal-hal konkret sehingga daya cipta, imajinasi, dan 

kreativitas anak dapat berkembang. Bermain merupakan cara yang 

paling efektif untuk mematangkan perkembangan anak pada usia 

prasekolah (pra- operational thinking). 
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Terdapat beberapa cara mengenalkan angka kepada anak usia dini 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung dan mengurutkan benda sampai dengan 10 
 

b. Membilang atau menghitung secara urut 
 

c. Menyebutkan banyak benda 

d. Membandingkan dua kumpulan benda 
 

e. Membaca dan menulis bilangan 
 

e. Mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur dari terkecil atau 

terbesar 

f. Membilang loncat sampai dengan 5 
 

g. Menulis lambang bilangan. 

 
B. Permainan Lompat Angka 

 
1. Pengertian Permainan Lompat Angka 

 
Permainan merupakan aktivitas yang menimbulkan rasa senang. 

Melalui permainan, anak dapat mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya. Penelitian ini menerapkan permainan lompat angka dalam 

pembelajaran agar anak dapat belajar aktif, menyenangkan, sehingga 

kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan dapat meningkat. 

Permainan lompat angka adalah permainan yang menggunakan media 

alas yang didalamnya terdapat petak-petak bertuliskan angka 1-10 yang 

diletakkan dilantai lalu anak melompati petak angka tersebut dengan satu kaki 

(Rosa, 2019:7). Permainan lompat angka dapat menciptakan suasana belajar 
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yang menyenangkan, sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk menerima 

stimulasi dan mudah dalam belajar mengenal angka. 

Zulkifli (Masruroh, 2014) menyatakan bahwa permainan adalah 

aktivitas yang dipilih sendiri tanpa paksaan dan tanpa tekanan tanggung 

jawab. Melalui permainan, anak menjadi lebih lincah dalam mengenali benda 

(objek) yang dilihat dan dipegangnya. Dalam konteks pembelajaran, 

permainan dapat mencegah kebosanan dan kejenuhan anak. Permainan yang 

baik adalah yang mendorong perkembangan anak dan sesuai dengan karakter 

mereka. Permainan tidak boleh terlalu sulit, karena dapat menyebabkan anak 

merasa frustrasi dan tidak percaya diri; jika terlalu mudah, akan membuat 

anak bosan. Lompat adalah permainan sederhana yang termasuk dalam aspek 

perkembangan motorik kasar, melibatkan gerakan fisik yang menggunakan 

90% bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga dari otot-otot besar. 

Perkembangan motorik kasar ini dipengaruhi oleh kematangan anak, misalnya 

kemampuan anak untuk berjalan atau melompat (Damayanti, 2014). 

Angka adalah satuan-satuan dalam sistem matematis yang abstrak, 

yang dapat dijumlahkan atau dikalikan, menurut Samsiah (Tajudin, 2008). 

Angka juga merupakan bagian dari perkembangan kognitif, karena pada tahap 

ini anak belajar merespons atau memahami kata, dan menguasai berbagai 

konsep dasar seperti warna, angka, ukuran, bentuk, arah, dan sebagainya. 

Tahap ini adalah kemampuan representasional atau penggunaan pemikiran 

simbolis dalam bentuk kata atau gambaran (Damayanti, 2014). 
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Permainan merupakan aktivitas yang dipilih secara sukarela tanpa 

paksaan, sehingga membantu anak mengembangkan keterampilan secara 

alami. Dalam konteks pembelajaran, permainan berfungsi sebagai alat untuk 

mencegah kebosanan, mendorong perkembangan, dan meningkatkan 

kepercayaan diri anak. Permainan yang efektif adalah permainan yang sesuai 

dengan karakter anak dan tidak terlalu sulit atau terlalu mudah agar anak 

tetap termotivasi. 

Permainan lompat, sebagai contoh, merupakan aktivitas sederhana 

yang mendukung perkembangan motorik kasar anak, karena melibatkan 

gerakan fisik dengan menggunakan otot-otot besar. Perkembangan motorik 

kasar ini dipengaruhi oleh kematangan anak, seperti kemampuan untuk 

berjalan atau melompat, yang menjadi dasar penting dalam perkembangan 

fisik anak usia dini. 

2. Langkah Bermain Lompat Angka 
 

Adapun langkah bermain lompat angka, sebagai berikut. (Rosa, 2019:8) 

a. Guru menjelaskan cara bermain lompat angka. 

 
b. Peserta didik bersama-sama menghitung jumlah angka pada petak 

permainan lompat angka. 

c. Peserta didik bermain secara bergiliran sesuai urutan absen. 

 
d. Peserta didik melemparkan gacuk (misalnya lempengan batu atau 

tegel) ke petak pertama (angka 1). 



27  

 
 

 
e. Peserta didik menyebutkan angka pada petak yang terdapat gacuk. Saat 

melompat, peserta didik menyebutkan angka pada petak yang 

dipijaknya. 

f. Permainan dimulai dengan melompat secara berurutan dari petak 

bernomor 1 hingga 10. 

g. Pada petak bernomor 4 dan 5, peserta didik melompat dengan kedua 

kaki, yaitu kaki kiri di petak nomor 4 dan kaki kanan di petak nomor 5. 

Hal yang sama berlaku untuk petak bernomor 7 dan 8. 

h. Setelah mencapai petak nomor 10, peserta didik kembali melompat 

dari petak nomor 9 hingga 1 sambil mengambil gacuk yang telah 

dilempar sebelumnya. 

 
 

 

 
Gambar 2. 1 Pemainan Lompat Angka 
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3. Manfaat Permainan Lompat Angka 

 
Permainan lompat angka memiliki beberapa manfaat, antara lain 

bermain lompat angka membantu melatih keterampilan motorik, baik motorik 

kasar maupun halus, karena melibatkan gerakan tubuh dan keseimbangan. 

Permainan ini dapat membantu mengembangkan keterampilan koordinasi 

antara mata dan tangan, serta antara gerakan tubuh. Lompat angka adalah 

aktivitas fisik yang dapat meningkatkan detak jantung, menjaga kesehatan 

jantung, dan meningkatkan stamina. Bermain permainan ini memerlukan 

konsentrasi dan fokus untuk menghindari kesalahan dan melompat pada 

angka yang tepat. 

Selain itu, melalui media permainan ini, anak-anak dapat belajar 

merencanakan gerakan dan mengambil keputusan dengan cepat, yang 

merupakan keterampilan pemecahan masalah. Bermain lompat angka dengan 

teman-teman atau keluarga juga dapat menjadi aktivitas sosial yang 

menyenangkan, membangun hubungan sosial, dan membangun kolaborasi. 

Permainan ini dapat menjadi cara yang mengasyikkan untuk membantu anak- 

anak belajar angka dan urutan. 

4. Kelemahan dan Kelebihan Permainan Lompat Angka 

Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan hasil 

kreativitas guru seabgai upaya meningkatkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan 

kelemahan. 
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Adapun kelebihan permainan lompat adalah sebagai berikut. 

(Damayanti, 2014) 

a. Dapat dimainkan dimana saja 
 

Permainan ini dapat dilakukan dimana saja asalkan berupa permukaan 

yang rata dan padat. Seperti misalnya di dalam kelas, di halaman rumah, dan 

sebagainya. 

b. Meningkatkan koordinasi mototrik 
 

Sesuai dengan namanya, permainan lompat angka ini membutuhkan 

kemampuan koordinasi motorik yaitu motorik kasar, ynag melibatkan otot 

kaki dan lutut. Kemampuan motorik kasar juga penting untuk di stimulasi 

agar dapat meningkatkan koordinasi motorik. 

c. Meningkatkan konsentrasi 

Anak perlu fokus dalam bermain permainan lompat angka ini karena guru 

akan memberitahu kapan dimiulai melompat dan melompat ke petak angka 

yang lain. maka permainan ini dapat melatih konsentrasi anak. 

d. Aktif dan menyenangkan 
 

Disamping karena sifat permainan yang menyenangkan, motorik kasar yang 

terlibat dalam permainan ini tentunya memicu perasaan semangat pada 

anak sehingga menyenangkan dan dapat memotivasi anak untuk 

berpartisipasi. 

Adapun kelemahan dari permainan lompat angka adalah sebagai 

berikut. 
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a. Sulit bagi beberapa anak 

 
Untuk beberapa anak, permainan lompat angka terbilang sulit terutama 

bagi anak yang lebih muda. Anak lebih muda masih berkembang motorik 

kasarnya maupun kemampuan mengenal angka yang masih berkembang. 

b. Membutuhkan ruang yang cukup 

Melakukan permainan melompat membutuhkan ruang yang cukup luas, 

karena dibutuhkan jumlah petak berjumlah 10 dan setiap petak tersbut 

seharusnya lebar agar anak mudah dalam melompat. 

c. Keterbatasan materi pembelajaran 
 

Permainan lompat angka dalam penelitian ini terbatas pada jumlah angka 

ynag ingin diterapkan yaitu terbatas pada angka 1-10 sehingga materi 

pembelajaran hanya sampai pada kemampuan mengenal angka 1-10.  

C. Kerangka Fikir 

 
Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dan wawancara dengan 

guru mengenai kemampuan mengenal angka pada anak usia 4-5 tahun di TK 

Wahyu Pao-Pao belum optimal dalam menyebutkan angka dari 1 hingga 10. 

Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menstimulasi aspek kognitif 

anak masih kurang dan hanya terbatas pada LKA(Lembar Kerja Anak) seperti 

menulis angka dan kartu angka. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang menarik perhatian anak dan mendukung pengenalan 

angka mereka. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

penerapan permainan lompat angka. Hal inilah yang mendorong peneliti 

untuk menerapkan permainan lompat angka dalam proses pembelajaran 
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Kondisi Awal 

 
Tindakan 

 
Kondisi Akhir 

 
Kemampuan 

mengenal angka 

anak usia 4-5 tahun 

belum optimal 

Tindakan, penerapan 

permainan lompat 

angka  dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

mengenal angka. 

Kondisi 

peningkatan 

kemampuan 

akhir, 

peserta 

didik kelompok A dalam 

mengenal angka. 

pada kelompok A di TK Wahyu Pao-Pao, yang berisi peserta usia 4-5 tahun. 

Diharapkan, penerapan permainan lompat angka ini akan mendukung 

proses pembelajaran, khususnya dalam mengenalkan angka pada anak usia 4-5 

tahun (kelompok A) di TK Wahyu Pao-Pao, dan strategi ini dapat digunakan 

oleh guru untuk mengenalkan simbol bilangan atau angka. 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 2 Skema Kerangka Pikir 



32 
 

 
 

 
D. Hipotesis Tindakan 

 
Berdasarkan kerangka teoretis di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan untuk penelitian ini sebagai berikut: penerapan permainan 

lompat angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak 

usia 4-5 tahun di TK Wahyu Pao-Pao. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 
Metodologi penelitian adalah pengetahuan mengenai prosedur dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data secara logis, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ini 

mencakup aspek observasi, eksperimen, empirik, dan sistematis. (Saat dan 

Sitti Mania, 2020:10). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian 

tindakan kelas adalah suatu bentuk studi atau aktivitas ilmiah dan memiliki 

metode yang dilaksanakan oleh peneliti di dalam kelas dengan menggunakan 

suatu tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran (Purnama dkk, 2019:7). 

Berdasarkan pandangan diatas maka dapat dikatakan bahwa metode 

penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang didalamnya terdapat 

tindakan yang diharapkan akan menyempurnakan dan meningkatkan proses 

dan hasil pembelajaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Model pelaksanaan PTK yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

menggunakan model PTK kolaboratif, yaitu seorang peneliti melakukan 

kolaborasi dengan seorang kolaborator. Pada pelaksanaan penelitian ini guru 

kelas A TK Wahyu Pao-pao akan bertindak sebagai kolaborator dan peneliti 

sebagai observer. Guru bersama dengan peneliti melaksanakan proses 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan serta evaluasi terhadap proses 

pembelajaran agar penelitian berjalan dengan lancar. Penelitian direncanakan 

akan berlangsung selama dua siklus yang masing-masing terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Tiap siklus minimal akan 

terdiri dari tiga pertemuan tatap muka sehingga keseluruhan penelitian akan 

terdiri dari enam pertemuan tatap muka. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, peneliti mengkaji "Bagaimana 

penerapan permainan lompat angka dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif dalam mengenal angka pada anak usia 4-5 tahun (kelompok A) di TK 

Wahyu Pao-Pao." Penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang 

diharapkan. Untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usia 

dini, permainan lompat angka diberi variasi tambahan pada siklus II. 

Siklus II merupakan kelanjutan dan perbaikan dari siklus I. Apabila 

belum tercapai tujuan pada siklus II. Prosedur penelitian yang digunakan 

mengikuti model Kemmis Mc Taggart, yang terdiri dari empat langkah: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Prosedur 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: (Kemmis dan Mc. Taggart) 
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Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi SIKLUS II Pelaksanaan 

Pengamatan 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 

 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Sunny et al., 2023 : 1075) 

Model Penelitian Tindakan Kelas Stephen Kemmis dan Mc.Taggart 

memiliki empat tahapan yaitu tahap pertama perencanaan (plan), tahap kedua 

tindakan (action), tahap ketiga pengamatan (observation) dan tahap keempat 

refleksi (reflection). Semua tahapan tersebut saling berkaitan, begitu pun pada 

pelaksanaannya antara siklus I dan siklus berikutnya.(Sunny et al., 2023:1074) 

Perencanaan 

SIKLUS III?? 

Pengamatan 
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Berdasarkan prosedur diatas, tahapan penelitian tindakan kelas yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tahap Perencanaan (Plan) 
 

Perencanaan adalah aktivitas merancang solusi untuk masalah yang 

ada. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, 

dan bagaimana tindakan akan dilaksanakan. Menurut Saat dan Mania 

(2020:214-219) dalam tahap perencanaan penelitian tindakan kelas (PTK) 

terdiri dari kegiatan identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan 

pemecahan masalah. 

b. Tahap Pelaksanaan (Action) 
 

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi, yaitu menerapkan hasil 

perencanaan dengan melaksanakan tindakan di kelas. Pada tahap ini, 

pelaksana atau guru harus mematuhi apa yang telah dirumuskan dan 

dirancang, serta bertindak secara wajar tanpa manipulasi. 

c. Observasi (Observation) 

Bagian ini melibatkan kegiatan observasi atau pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti. Guru menjalankan proses pembelajaran sementara itu 

peneliti melakukan pengamatan dan dokumentasi. Menurut Wina Sanjaya 

(2013), observasi adalah metode mengumpulkan data dengan mengamati 

setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya menggunakan instrumen 

penelitian dan alat dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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d. Refleksi (Reflection) 

 
Menurut Wahid Murni dan Nur Ali (2008), refleksi adalah aktivitas 

menganalisis hasil pengamatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh 

mana metode yang diterapkan telah berhasil memecahkan masalah. Jika 

metode tersebut belum berhasil, tindakan akan diambil dengan memfokuskan 

pada hambatan atau kekurangan yang menghalangi keberhasilan. 

2. Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di sekolah TK Wahyu Pao-Pao yang terletak di 

BTN Pao-Pao Permai Paccinongan, Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. 

a. Visi, Misi, dan Tujuan TK Wahyu Pao-Pao 
 

1) Visi 
 

Visi TK Wahyu Pao-Pao adalah “Terdepan dalam mendidik peserta didik yang 

mandiri, kreatif, berbudaya, beriman dan bertaqwa” 

2) Misi 

a) Meningkatkan kemandirian 
 

b) Menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa 
 

c) Menanamkan keyakinan melalui pembelajaran sesuai dengan agamanya 

3) Tujuan 
 

a) Menanamkan dasar pengetahuan yang dilandasi dengan nilai-nilai islam, 

sehingga menciptakan anak yang shaleh dan shalihat, berbakti kepada 

orangtua, agama nusa dan bangsa 
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b) Memajukan dan mengembangkan pengetahuan umum dan agama serta 

keterampilan sebagai bekal dalam meniti kehidupan dimasa yang akan datang. 

b. Manajemen Sekolah TK Wahyu Pao-Pao 
 
 

Tabel 3. 1  
Pengelompokan Kelas TK Wahyu Pao-Pao 

 

 

 

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Wahyu Pao-Pao 

 
Tabel 3. 2  

Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Wahyu Pao-Pao 
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d. Sarana dan Prasarana 

 
Tabel 3. 3  

Sarana dan Prasarana TK Wahyu Pao-Pao 

 

 

 

B. Subjek Penelitian 
 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A yang terdapat di 

TK Wahyu Pao-Pao. Peserta didik kelompok A berjumlah 10, yang terdiri dari 

1 perempuan dan 9 laki-laki, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 4  
Nama Peserta Didik 4-5 Tahun di TK Wahu Pao-Pao 

 

No Nama Peserta Didik Umur 
1 AR 5 Tahun 
2 RF 4 Tahun 
3 AM 4 Tahun 
4 DZ 4 Tahun 
5 AD 4 Tahun 
6 TM 4 Tahun 
7 AL 4 Tahun 
8 FR 5 Tahun 
9 RY 5 Tahun 

10 CC 4 Tahun 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam sebuah penelitian dan 

merupakan bagian yang krusial. Teknik pengumpulan data harus benar dan 

selaras dengan metode agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan (Sahir, 2021:28). 

Dalam penelitian terdapat beberapa teknik pengumpulan data, sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Sugiyono (2015) berpendapat bahwa observasi merupakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengamati secara 

dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan ketika objek penelitian 

mencakup perilaku, tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan 

penggunaan sejumlah responden. Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung, 

yang dapat dilakukan dengan partisipasi atau tanpa partisipasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan terlibat langsung di lokasi penelitian 

untuk mengamati secara jelas kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 

proses pembelajaran. Secara lebih rinci, peneliti menggunakan lembar 

observasi untuk menilai tingkat keterlibatan guru dan anak dalam proses 

siklus pembelajaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan peserta 

didik dalam mengenal angka. Melalui pengamatan ini, data yang diperoleh 

akan lebih akurat dan lengkap, sehingga memungkinkan peneliti untuk 
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melihat seberapa besar peningkatan kemampuan mengenal angka pada 

anak melalui penerapan metode permainan lompat angka. 

Data yang harus dikumpulkan dengan lembar observasi meliputi (1) 

kegiatan guru mulai sebelum tindakan sampai dengan selesai tindakan; dan 

(2) kegiatan peserta didik mulai dari mendengarkan penjelasan guru 

sampai dengan selesai tindakan (Arikunto, 2015 :86-87). Dalam penelitian 

sekarang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kondisi di lokasi 

penelitian sehingga indikator-indikator kegiatan peserta didik dan guru 

dapat dilihat pada tabel 3.5, dan  3.6.  Indikator yang akan disusun menjadi 

instrumen observasi sebagai berikut. (Lina Mariyana, 2021: 37). 

a. Indikator kegiatan guru meliputi: 
 

1) Pembiasaan Pagi 

             b)SOP (Standar Operasional Prosedur) penyambutan 

a) memberi dan membalas salam 

b) berdoa sebelum belajar 

1) Kegiatan Pembuka 

a) menjelaskan tema dan tujuan pembelaran 

b) mengajak peserta didik berdiskusi tentang kegiatan 

c) menyiapkan media permainan lompat angka 

2) Kegiatan Inti 

a) kegiatan sebelum penerapan permainan lompat angka 
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b) menjelaskan cara bermain lompat angka 

c) penerapan permainan lompat angka 

3) Kegiatan Penutup 

a) memberikan penghargaan 

 
b) Refleksi: duduk melingkar menanyakan perasaan, bertukar pesan dan 

pengalaman belajar. 

c) menutup kegiatan dengan berdoa dan salam. 

b. Indikator kegiatan peserta didik meliputi: 

 
1) Anak mendengarkan penjelasan guru 

2) Anak menunggu giliran bermain 

3) Anak melempar gacuk 

4) Anak melompat dari petak angka 1-10 sesuai arahan guru 

5) Anak menyebutkan setiap angka yang dipijak ketika melompat 

6) Anak melompat kembali dari petak 10-1 setelah anak sampai di petak yang 

 paling atas 

 

2. Dokumentasi 
 

Tujuan dokumentasi adalah untuk mendapatkan data langsung dari 

lokasi penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan 

laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berupa tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang 
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berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain. 

3. Tes 

 
Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang 

benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban, atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan 

tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau 

mengungkap aspek tetentu dari orang yang dikenai tes. Hasil tes merupakan  

informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang. Tes 

merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan 

manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap 

sjumlah stimulusatau pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi 

yang akurat dibutuhkan tes yang handal (L, 2019). 

Pemberian tes berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan 

mengenal angka anak setelah melalui kegiatan pembelajaran tindakan. 

Selain itu, uji ini juga dilaksanakan pada setiap akhir siklus guna 

mengevaluasi peningkatan kualitas peserta didik dalam hal mengenal 

angka. 

4. Wawancara 
 

Wawancara adalah salah satu kegiatan utama dalam mengumpulkan 

data dan infromasi. Peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai 

penerapan permainan lompat angka, tetmasuk bagaimana kemampuan 

mengenal angka anak sebelum dilakukan penelitian. 
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D. Instrumen Penelitian 
 

1. Pedoman observasi 

Observasi berarti pengamatan langsung. Observasi mempermudah 

proses pengamatan subjek dan objek penelitian. Pedoman observasi adalah 

panduan atau elemen yang berkaitan dengan aspek kemampuan mengenal 

angka, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

kemampuan mengenal angka pada kelompok A di TK Wahyu Pao-Pao 

Tabel 3. 5  
Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru (Lina Mariyana, 2021: 37) 

N
o 

Aspek 
yang 

diobserva
si  

Aktivitas Guru  
Terlak 
sana 

Tidak 
Terlaksa

na 

Skor 
Maksi

mal 

1 
Pembiasa
an Pagi  

1) Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 
Penyambutan 



 3 
2) Salam  





3) Berdoa 




2 
Kegiatan 
Pembuka  

1) Menmpersiapkan 
Media Pembelajaran 





4 2) Berdoa  


3) Menjelaskan Tema  




4) Ice Breaking  


3 
Kegiatan 
Inti  

1) Guru menjelaskan cara 
bermain lompat angka 





6 

2) Guru mengabsen anak 
agar bermain secara 
bergiliran 




 
3) Guru mengarahkan 
anak untuk melemparkan 
gacuk 





4)Guru mengarahkan 
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Keterangan: 

Ya 1 

Tidak 0 
Tabel 3. 6  

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Peserta Didik (Lina Mariyana, 2021: 38) 

anak menyebutkan angka 
yang terdapat pada petak 
yang dipijaknya 
5) Guru mengarahkan 
peserta didik melompat 
secara berurutan dari 
petak bernomor 1-10 





6) setelah mencapai 
petak nomor 10, Guru 
mengarahkan peserta 
didik kembali melompat 
dari petak 9 hingga 1 , 
dan mengambil kembali 
gacuk yang telah ia 
lempar. 





 4 
Kegiatan 
Penutup  

1) Memberikan 
Penghargaan  

 

 3 
  
  

2) Refleksi  

3) Menutup Kegiatan 
dengan Berdoa  

 

Jumlah     

Persenatse    

No Aspek yang di 
Observasi Aktivitas Anak Terlaksana 

Tidak 
Terlaksan

a 

Skor 
Maksim

al 
1 Penerapan 

Permainan 
Lompat 
Angka 

1.1 Anak 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 

  

6 
1.2 Anak 

menunggu 
giliran bermain 

  

1.3 Anak 
melempar 
gacuk 

  

1.4 Anak   
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Keterangan: 

Ya 1 

Tidak 0 

2. Tes 

Tes dilakukan untuk mengukur perkembangan peserta didik setelah 

setiap siklus. Pada akhir setiap siklus, anak-anak diberi tes serupa untuk 

menilai peningkatan kemampuan mereka. Desain dan implementasi tes ini 

difokuskan untuk mengukur peningkatan kemampuan mengenal angka 

peserta didik sehingga dapat dipantau sejauh mana kemampuan mengenal 

angka mereka berkembang seiring berjalannya siklus penelitian. 

Adapun pedoman tes yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

melompat dari 
petak angka 1-
10 sesuai 
arahan guru 

1.5 Anak 
menyebutkan 
setiap angka 
yang dipijak 
ketika 
melompat 

  

1.6 Anak 
melompat 
kembali dari 
petak 10-1 
setelah anak 
sampai di 
petak yang 
paling atas 
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Tabel 3. 7  
Pedoman Tes Kemampuan Mengenal Angka Anak 

No.  Indikator Soal/Pertanyaan 
Jawaban 

Benar Salah 

1. Anak mampu 
menyebutkan 
angka yang ada di 
dalam kotak 
permainan lompat 
angka(1-10) 

1.   Angka berapa saja yang 

ada di dalam permainan 

lompat angka tersebut? 

2.   Angka apakah yang ada di 

dalam kotak yang ada gacu? 

3.   Angka berapakah yang 

kamu injak? 

  

2.  Anak mampu 
membedakan 
angka 

1-10 

1.   Dapatkah kamu  

menghitung semua angka di 

dalam kotak? 

2. Angka berapakah yang ada 

di dua Kotak? 

3. Angka berapakah yang ada 

di kotak paling atas? 

 

  

3.  Anak mampu 
mengurutkan 
angka 

1-10 

1. Dapatkah kamu menghitung 
semua angka dari yang paling 
kecil ke besar? 

2. Angka berapakah sesudah 
angka 2 ? 

3. Angka berapakah sesudah 
angka 5? 

  

 

Pemberian skor : 

salah : 0 

benar : 1 

Setelah pemerian tes kemudian peneliti melakukan proses analisis 

data agar dapat diketahui kategorisasi setiap anak. Adapun kriteria 

keberhasilan kemampuan mengenal angka anak yang digunakan sebagai 

acuan untuk mengetahui kategori kemampuan mengenal angka anak sebagai 

berikut .  
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Tabel 3. 8  
Kriteria Penilaian Kemampuan Mengenal Angka 

Kriteria Nilai Skor  
Berkembang Sangat Baik (BSB) 8-9 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 6-7 
Mulai Berkembang (MB) 4-5 
Belum Berkembang (BB) 3-2 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
Dalam penelitian tindakan kelas (PTK), pengumpulan data dilakukan 

sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai 

di lapangan. Nasution (dalam Sugiyono, 2009: 226) menyatakan bahwa 

analisis dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah, sebelum turun ke 

lapangan, dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian. Menurut 

Wina Sanjaya (2015: 36), teknik analisis dalam penelitian tindakan kelas 

meliputi analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan 

untuk meningkatkan proses belajar, khususnya terkait berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh guru. Sementara analisis kuantitatif digunakan untuk 

menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai dampak dari setiap 

tindakan yang dilakukan oleh guru. 

Menganalisis data dengan memberikan penilaian pada lembar 

observasi kegiatan anak dan hasil pantauan terhadap partisipasi anak dan 

guru dalam proses pembelajaran menggunakan teknik bermain lompat 

angka, dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengenal angka anak usia 

4-5 TK. Wahyu Pao-Pao. Proses analisis data sebagai berikut:  

1) Hasil tes diberi skor pada setiap indikator kemampuan mengenal angka 
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setelah semua pertanyaan terjawab sesuai dengan ketentuan penilaian. 

2) Kriteria keberhasilan kemampuan mengenal angka setiap anak dihitung 

dengan cara skor pada setiap indikator  dijumlah lalu dibagi dengan skor 

maksimal. 

3) Persentase keberhasilan dihitung dengan cara skor pada setiap indikator 

dijumlah lalu dibagi dengan skor maksimal lalu dikali 100% 

1) Analisis kemampuan mengenal angka 

Data tentang nilai skor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. (Sudijono, dalam Saputri, 2015) 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
x 100 % 

 

Keterangan : 

F : Frekuensi yang dicari presentasenya 

N : Jumlah frekuensi atau jumlah individu 

           P      : Angka Persentase yang dicari 

 

  2) Analisis Aktivitas Guru  

Data yang diperoleh dari hasil lembar observasi aktivitas guru dalam 

proses pembelajaran dianalisis dengan rumus (Trianto, 2011: 243): 

S= R
 
𝑥 100% 

                  N 
Keterangan: 

S: Nilai persen yang dicari 

R: Jumlah skor aktivitas guru 

N: Skor maksimum aktivitas guru 
 

2) Analisis aktivitas anak  

Data yang diperoleh dari hasil lembar observasi aktivitas anak dalam 
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proses pembelajaran dianalisis dengan rumus : 

Persentase Keberhasilan = 
Total Skor Keseluruhan 

𝑥 100% 

                                                  Skor Maksimal 
 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan adalah parameter yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana kegiatan penelitian tindakan kelas mencapai tujuan 

penelitian itu sendiri. 

1. Dalam mengukur kemampuan mengenal angka peserta didik terdapat 4 

kategori yaitu: 

a. Belum Berkembang (BB) : Peserta didik masih dalam bimbingan 

atau diberi contoh oleh pendidik. 

b. Mulai Berkembang (MB): Peserta didik masih harus diingatkan 

atau dibantu oleh pendidik. 

c. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) : Peserta didik sudah dapat 

melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan 

atau dicontohkan pendidik. 

d. Berkembang Sangat Baik (BSB): Peserta didik sudah dapat 

melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya 

yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang 

diharapkan (Wahyuni, 2021 : 14).  

 Adapun indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam 

penelitian ini apabila perkembangan anak termasuk dalam kategori 

BSB (Berkembang Sangat Baik) dengan persentase minimal 80%. 
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Tabel 3. 9  
Kriteria Keberhasilan Mengenal Angka Anak  

(Bambang dalam Duha, 2018) 
 

Interval (%) Kategori 

80-100 Berkembang sangat baik 

(BSB) 

60–79 Berkembang sesuai harapan 

(BSH) 

30–59 Mulai berkembang (MB) 

≤29 Belum berkembang (BB) 

 

2. Aktivitas guru berada pada kategori sangat baik (86 %) 
 

Tabel 3. 10  
Kriteria Aktivitas Guru (Purwanto, 2010) 

 
Aktivitas (%) Kriteria 

86-100 Sangat baik 

76-85 Baik 

60-75 Cukup 

55-59 Kurang 

<54 (Kurang dari) Kurang sekali 

 

3. Aktivitas peserta didik berada pada kategori sangat baik (76%) 
 

 
Tabel 3. 11 

 Kriteria Aktivitas Peserta Didik (Trianto,2011) 

 
Aktivitas (%) Kriteria 

76-100 Sangat baik 

51-75 Baik 

26-50 Cukup baik 

≤ 25 (kurang atau sama dengan) Kurang baik 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
A. Hasil Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di TK Wahyu Pao-Pao yang terletak di BTN. Pao- 

Pao Permai Blok D9/12, Kab. Gowa RT/RW: 7/4 Dusun Paccinongan dengan 

jumlah subyek penelitian sebanyak 10 anak. Hasil dari observasi awal 

menunjukkan adanya permasalahan yang sangat penting untuk ditingkatkan 

yaitu kemampuan mengenal angka peserta didik usia 4-5 tahun yaitu di 

kelompok A TK Wahyu Pao-Pao. Sehingga tujuan utamanya adalah 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal angka menggunakan media 

permainan lompat angka. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas yang terdiri 2 tahap yaitu siklus I, dan siklus II. Dengan waktu 

pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada tanggal 28-30 Oktober, dan siklus II 

pada tanggal 4 - 6 November.  

Peneliti melakukan observasi awal untuk melihat kemampuan 

mengenal angka peserta didik sebelum dilakukan tindakan. Observasi awal 

juga didukung oleh wawancara bersama guru kelas A. Hasilnya disimpulkan 

bahwa kurangnya media permainan menarik yang dapat menstimulasi 

kemampuan kognitif anak, khususnya pada kelompok A di TK Wahyu Pao-Pao. 

Maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan fokus pada 

permainan lompat angka untuk meningkatkan kemampuan mengnal angka. 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus yang terdapat 3 kali pertemuan 
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disetiap siklusnya. Media yang digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal angka anak yaitu menggunakan media lompat angka. 

Berikut rincian tahapan pelaksanaan: 

1. Siklus 1 
 

a. Perencanaan 

 
Pada tahap tindakan siklus 1 terdiri dari 3 kali pertemuan, yaitu mulai 

pada tanggal 28 - 30 Oktober 2024 Adapun hal yang dapat membantu dalam 

pembelajaran serta penelitian agar pelaksanaan dapat lebih teratur, berikut 

hal-hal yang perlu disiapkan: 

1. Menyusun RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian) agar 

tindakan terstruktur dengan baik 

2. Menyiapkan media yang akan digunakan 
 

3. Menyiapkan alat dan lembar pengumpulan data berupa lembar observasi, 

tes, beserta kamera untuk mendokumentasikan kegiatan. 

b. Tindakan 

Pertemuan 1 
 

Pertemuan pertama dilakukan pada hari Senin, 28 Oktober 2024. 

Pertama peneliti memulai kegiatan sesuai SOP (standar operasional 

prosedur) dengan berbaris di depan kelas disertai dengan bernyanyi dan 

memasuki kelas secara teratur. Sebelum memasuki kegiatan bermain lompat 

angka, guru terlebih dahulu memberikan kegiatan menjiplak bentuk daun. 

Tindakan yang dilakukan pada pertemuan ini dimulai dengan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Kemudian menjelaskan cara 
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penggunaan media permainan lompat angka. Lalu peserta didik mulai 

melompat dengan dua kaki disetiap petak. Dan guru menanyakan angka 

berapa yang ada disetiap kotak sampai dengan angka 10. 

Pertemuan 2 

 
Pertemuan kedua dilakukan pada hari Selasa, 29 Oktober 2024. Seperti 

biasa guru memulai kegiatan sesuai SOP (standar operasional prosedur) 

yaitu baris berbaris di depan kelas. Adapun kegiatan sebelum masuk ke 

permainan lompat angka yaitu bermain kotak labirin buah. setelah itu, guru 

memulai dengan bermain lompat angka dengan peraturan berbeda dengan 

hari sebelumnya. Guru meminta anak untuk melompat ke petak yang 

diinginkan guru. misalnya AR, diminta guru untuk melompat ke kotak berisi 

angka 1,2 dan seterusnya. Setiap anak mendapatkan giliran. 

Pertemuan 3 

 
Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024. Seperti 

pada hari sebelumnya, guru memulai kegiatan dengan SOP (standar 

operasional prosedur) baris berbaris di depan kelas. Kemudian masuk kelas 

secara teratur. Sebelum memasuki tahap bermain lompat angka, guru 

memberikan kegiatan megurutkan wortel yang terkecil ke terbesar. Tindakan 

yang dilakukan pada hari ini yaitu mulai bermain dengan peraturan 

permainan engklek. Sebelum dimulai guru menanyakan kepada peserta didik 

angka apa yang ada di dalam petak secara bersama-sama. kemudian anak 

secara bergantian maju kedepan dan mengikuti instruksi dari guru. Dimulai 

dari melempar gacu , melompat dengan satu kaki hingga petak yang paling 
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akhir yaitu angka 10. sambil bermain tak lupa guru terus membimbing anak 

sambil berhitung. hal ini dilakukan agar anak terbiasa melihat angka di 

dalam permainan lompat angka tersebut. 

c. Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terkait kemampuan 

mengenal angka dengan menggunakan pedoman observasi yang telah 

disusun. Hasil dari pengamatan siklus I dapat dilihat melalui tabel berikut . 

Tabel 4. 1 Data Hasil  Siklus I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil kemampuan mengenal angka anak 

pada siklus I dapat dilihat lebih jelas dengan diagram batang berikut.  

 

 

 

 

No 
Nama Anak Indikator 

Jumlah Skor Nilai Kategori  
1 2 3 

1. AR 2 2 2 6 67 BSH 

2. RF 1 3 2 6 67 BSH 

3. AM 0 1 1 2 22 BB 

4. DZ 3 2 2 7 78 BSH 

5. AD 1 2 2 5 56 MB 

6. TM 0 2 0 2 22 BB 

7. AL 2 2 1 5 56 MB 

8. FR 2 2 2 6 67 BSH 

9. RY 2 2 2 6 67 BSH 

10. CC 0 1 1 2 22 BB 

Jumlah  47  524 
MB Persentase  52% 52% 
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Berdasarkan diagram diatas tersebut dapat di uraikan rangkuman hasil 

siklus 1 berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Rangkuman Hasil Siklus I 

Pencapaian Jumlah 
Anak 

Presentase  Keterangan 

80-100 % - - Berkembang Sangat 
Baik 

60-79% 5 50% Berkembang Sesuai 
Harapan 

30-59% 2 20% Mulai Berkembang 
≤ 29 3 30% Belum Berkembang 

 

Berdasarkan tabel hasil, terlihat bahwa persentase perkembangan 

kemampuan mengenal angka anak dalam menggunakan media lompat angka 

beragam. Persentase anak dengan kriteria BSH sebanyak 50%, MB sebanyak 
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Gambar 4. 1 Diagram Batang Perkembangan Kemampuan 
Mengenal Angka Anak pada Siklus I 
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20%, dan BB sebanyak 30%. Sementara itu persentase kemampuan 

mengenal angka secara keseluruhan yaitu 52%. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa keamampuan mengenal angka anak usia 4-5 tahun 

belum mencapai tingkat yang diinginkan. 

Pada siklus I ini, kegiatan permainan lompat angka dilakukan dengan 

beragam cara seperti misalnya pada pertemuan pertama peneliti dan 

kolaborator memutuskan untuk mempraktekkan permainan lompat angka 

secara bertahap dari tingkat mudah sampai tingkat kesulitan yang tinggi, 

melihat kemampuan beberapa peserta didik dalam motorik kasar belum 

berkembang optimal sehingga belum mampu melompat secara sempurna. 

Hasil dari siklus I ini menunjukkan bahwa beberapa peserta didik sudah 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kemampuan mengenal 

angka, namun terdapat yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. 

Setelah melakukan observasi terhadap kemampuan anak mengenal 

angka, peneliti selanjutnya melakukan observasi terhadap aktivitas guru dan 

anak dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk melihat 

kekurangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar yang kemungkinan 

dapat menyebabkan rendahnya kemampuan anak dalam mengenal angka. 

sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan guna mendukung peningakatan 

partisipasi guru dan anak sehingga hasil belajar juga meningkat. Untuk lebih 

jelasnya mengenai hasil observasi aktivitas guru dan anak dapat dilihat pada  

penjelasan berikut. 
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Tabel 4. 3 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

N
o 

Aspek 
yang 

diobserva
si  

Aktivitas Guru  
Terlak 
sana 

Tidak 
Terlaksa

na 

Skor 
Maksi

mal 

1 
Pembiasa
an Pagi  

1) Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 
Penyambutan 



 3 
2) Salam  



3) Berdoa 


2 
Kegiatan 
Pembuka  

1) Menmpersiapkan 
Media Pembelajaran 





4 2) Berdoa  


3) Menjelaskan Tema  




4) Ice Breaking  


3 
Kegiatan 
Inti  

1) Guru menjelaskan cara 
bermain lompat angka 





6 

2) Guru mengabsen anak 
agar bermain secara 
bergiliran 




 
3) Guru mengarahkan 
anak untuk melemparkan 
gacuk 





4)Guru mengarahkan 
anak menyebutkan angka 
yang terdapat pada petak 
yang dipijaknya 





5) Guru mengarahkan 
peserta didik melompat 
secara berurutan dari 
petak bernomor 1-10 





6) setelah mencapai 
petak nomor 10, peserta 
didik kembali melompat 
dari petak 9 hingga 1 , 
dan mengambil kembali 
gacuk yang telah ia 
lempar. 





 4 
Kegiatan 
Penutup  

3) Memberikan 
Penghargaan  


  3 

  
  4) Refleksi 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa pada siklus I, hasil 

observasi aktivitas guru dalam proses belajar mengajar didapatkan hasil 

bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

kategori baik dengan persentase sebesar 81%, dan tidak terlaksana 

sebesar 19%. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa aktivitas guru 

dalam mengarahkan dan membimbing proses pembelajaran sudah cukup 

baik akan tetapi belum maksimal dan belum sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Tabel 4. 4 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Pada Siklus I 

 

No Indikator 
Aktivitas 

Ya Tidak 
1.1  Anak mendengarkan penjelasan guru 6 4 

1.2 Anak menunggu giliran bermain 5 5 

1.3  Anak melempar gacuk 6 4 

1.4  Anak melompat dari petak angka 1-10 
sesuai arahan guru 

7 3 

1.5 Anak menyebutkan setiap angka yang 
dipijak ketika melompat 

6 4 

1.6 Anak melompat kembali dari petak 10-1 
setelah anak sampai di petak yang paling 
atas 

6 4 

Jumlah 46 22 

Persentase 77% 37% 
 
 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil observasi aktivitas peserta didik pada 

siklus I, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata aktivitas peserta didik yang 

menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan adalah 77%, sedangkan yang tidak 

3) Menutup Kegiatan 
dengan Berdoa  




Jumlah  13 3 16 

Persentase (%) 81% 19% 100% 
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aktif sebesar 37%. Aktivitas dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah "anak 

melompat dari petak angka 1-10 sesuai arahan guru" dan "anak 

menyebutkan setiap angka yang dipijak ketika melompat," masing-masing 

dengan 6 siswa yang aktif dan 4 siswa yang tidak aktif. Sementara itu, 

aktivitas dengan partisipasi terendah adalah "anak menunggu giliran 

bermain," di mana hanya 5 siswa yang aktif. Secara keseluruhan, hasil 

observasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik cukup aktif dalam 

mengikuti kegiatan, meskipun masih terdapat beberapa siswa yang kurang 

terlibat secara maksimal. 

Dengan hasil yang belum mencapai target secara keseluruhan, peneliti 

memutuskan untuk melanjutkan ke Siklus II dengan metode yang lebih variatif 

dan menarik, serta menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan peserta 

didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik 

yang belum mencapai indikator agar dapat meningkatkan kemampuannya 

lebih lanjut. 

d. Refleksi 
 

Tahapan terakhir yaitu refleksi, pada tahap ini peneliti dan kolaborator 

mendiskusikan hasil dari pengamatan. Refleksi ini dapat membantu peneliti 

dan kolaborator untuk mengevaluasi tindakan yang diberikan. Berdasarkan 

hasil pengamatan siklus I peneliti merangkum hasil refleksi sebagai berikut. 

1. 50% anak sudah berada dalam kategori BSH. 20% Masih berada 

dalam kategori MB, dan 30% dalam kategori BB. 

2. Aktivitas guru sudah mencapai 81% dengan kategori baik . 

3. Aktivitas peserta didik sudah mencapai 58% dengan kategori baik. 
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Berdasarkan hasil dari siklus I, indikator keberhasilan yang belum 

terpenuhi adalah hasil refleksi yang pertama. Maka penelitian tindakan ini 

akan dilanjutkan pada siklus ke II .Untuk memperbaiki kekurangan yang ada 

pada siklus I dan untuk meningkatan hasil belajar anak, maka perlu 

melanjutkan pada siklus II dengan melakukan perbaikan sebagai berikut: 

1. Peneliti dan kolaborator harus lebih melakukan pendekatan kepada 

peserta didik sehingga keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

2. Peneliti harus menjelaskan lebih rinci tentang penggunaan dan 

peraturan permainan lompat angka agar anak lebih mudah dalam 

mempraktekkan permainan. 

3. Menambah kegiatan motorik kasar sebelum kegiatan bermain lompat 

angka. 

4. Mengubah ukuran media lompat angka menjadi lebih kecil sehingga 

memudahkan peserta didik yang masih belum lancar dalam 

melompat. 

2. Siklus II 

 

a. Perencanaan 

 

Pada tahap tindakan siklus II terdiri dari 3 kali pertemuan dari tanggal 

4-6 November 2024. Adapun hal yang dapat membantu dalam pembelajaran 

serta penelitian agar pelaksanaan dapat lebih teratur. Berikut hal-hal yang 

perlu disiapkan: 

1. Menyusun  RPPH agar tindakan terstruktur dengan baik 

 
2. Menyiapkan media yang akan digunakan 

 
3. Menyiapkan alat dan lembar pengumpulan data berupa lembar 

observasi, tes, beserta kamera untuk dokumentasi. 
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b. Tindakan 

Pertemuan 1 
 

Pertemuan dilakukan pada hari Senin, 4 November 2024. Pertama 

guru memulai kegiatan sesuai SOP (standar operasional prosedur) dengan 

berbaris di depan kelas disertai dengan bernyanyi kemudian memasuki kelas 

secara teratur. Tindakan yang diberikan pada pertemuan ini dimulai dengan 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Sebelumnya guru 

memberikan kegiatan motorik sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan 

otot kaki anak agar dapat menstimulasi motorik kasar sehingga 

mempermudah anak untuk bermain lompat angka. Kegiatan yang dilakukan 

yaitu bermain menendang bola ke tempat sampah. Kemudian guru 

menjelaskan kembali bagaimana cara bermain lompat angka menggunakan 

media permainan lompat angka. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

bermain lompat angka. 

Pertemuan 2 

 
Pertemuan ini dilakukan pada hari Selasa, 5 November 2024. Seperti 

biasa guru memulai kegiatan dengan baris-berbaris di depan kelas, disertai 

bernyanyi sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) kemudian 

memsuki kelas secara tertib. Pada awal pembelajaran guru memberikan 

kegiatan sholat dhuha. Kemudian kegiatan pembelajarn dilanjutkan dengan 

bermain lompat angka. 

Pertemuan 3 

 
Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Rabu, 6 November 2024. Seperti 
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pada pertemuan sebelumnya, guru memulai kegiatan sesuai dengan SOP 

(standar operasional prosedur) baris- berbaris di depan kelas dengan 

bernyanyi dan memasuki kels secara teratur. 

Tindakan yang dilakukan pada hari ini yaotu dimulai dengan 

membaca doa dan surah-surah pendek. Kegiatan selanjutnya yaitu bermain 

lomba memindahkan bola. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk 

bermain lompat angka. Terakhir peserta didik diberikan tes dalam bentuk 

pertanyaan sesuai dengan indikator penilaian untuk menilai kemampuan 

mengenal angka peserta didik. 

c. Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti kembali melakukan pengamatan serta evaluasi 

terkait kemampuan berhitung peserta didik dengan menggunakan pedoman 

observasi yang telah disusun. Hasil dari pengamatan pada siklus II dapat 

dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 5 Hasil Data Siklus II 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Nama 
Anak 

Indikator Jumlah 
Skor 

Nilai Kategori  
1 2 3 

1. AR 3 3 3 9 100 BSB 
2. RF 2 3 3 8 89 BSB 
3. AM 2 3 2 7 78 BSH 
4. DZ 3 3 3 9 100 BSB 
5. AD 2 3 2 7 78 BSH 
6. TM 2 3 3 8 89 BSB 
7. AL 3 2 2 7 78 BSH 
8. FR 3 2 2 7 78 BSH 
9. RY 3 2 3 8 89 BSB 

10. CC 2 2 2 6 67 BSH 
Jumlah 76 846 

BSB 
Persentase 84% 84% 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil kemampuan mengenal angka anak 

pada siklus II dapat dilihat lebih jelas pada diagram batang berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas tersebut dapat di uraikan rangkuman 

hasil siklus II berdasarkan tabel berikut:  

Tabel 4. 6 Rangkuman Hasil Siklus II 

Pencapaian Jumlah 
Anak 

Presentase Keterangan 

80-100 % 5 50% Berkembang Sangat 
Baik 

60-79% 5 50% Berkembang Sesuai 
Harapan 

30-59% - - Mulai Berkembang 

≤ 29 - - Belum Berkembang  
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Gambar 4. 2  Diagram Batang Perkembangan Kemampuan 
Mengenal Angka Anak pada Siklus II 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari pengamatan 

yang dilakukan pada siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 

siklus I. Persentase anak dengan kriteria BSH sebanyak 50%, dan BSH 

sebanyak 50%. Sementara itu persentase kemmpuan mengenal angka secara 

keseluruhan yaitu 84%. Terdapat peningkatan kememampuan mengenal 

angka dari siklus I ke siklus II dengan persentase 52% menjadi 84%. Peserta 

didik mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga peneliti dan 

kolaborator berhasil dalam meningkatkan memampuan mengenal angka anak 

melalui permainan lompat angka. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan 

mengenal angka anak sudah mencapai indikator keberhasilan. Pembelajaran 

ynag dilakukan pada siklus ke II ini yaitu bermain lompat angka dari peraturan 

sederhana ke yang rumit. Peningkatan kemampuan mengenal angka melalui 

media permanan lompat angka sudah mencapai indikator keberhasilan, maka 

peneliti memutuskan untuk mengakhiri pada silkus II. 

Setelah melakukan observasi terhadap kemampuan anak mengenal 

angka, peneliti selanjutnya melakukan observasi terhadap aktivitas guru dan 

anak dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk melihat 

kekurangan yangt terjadi dalam proses belajar mengajar yang kemungkinan 

dapat menyebabkan rendahnya kemampuan anak dalam mengenal angka. 

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil observasi aktivitas anak dan guru dapat 

dilihat pada penjelasan berikut.  
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Tabel 4. 7 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

N
o 

Aspek 
yang 

diobserva
si  

Aktivitas Guru  
Terlak 
sana 

Tidak 
Terlaksa

na 

Skor 
Maksi

mal 

1 
Pembiasa
an Pagi  

1) Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 
Penyambutan 



 3 
2) Salam  



3) Berdoa 


2 
Kegiatan 
Pembuka  

1) Menmpersiapkan 
Media Pembelajaran 





4 2) Berdoa  


3) Menjelaskan Tema  




4) Ice Breaking  


3 
Kegiatan 
Inti  

1) Guru menjelaskan cara 
bermain lompat angka 





6 

2) Guru mengabsen anak 
agar bermain secara 
bergiliran 

 

 
3) Guru mengarahkan 
anak untuk melemparkan 
gacuk 





4)Guru mengarahkan 
anak menyebutkan angka 
yang terdapat pada petak 
yang dipijaknya 





5) Guru mengarahkan 
peserta didik melompat 
secara berurutan dari 
petak bernomor 1-10 





6) setelah mencapai 
petak nomor 10, peserta 
didik kembali melompat 
dari petak 9 hingga 1 , 
dan mengambil kembali 
gacuk yang telah ia 
lempar. 





 4 
Kegiatan 
Penutup  

5) Memberikan 
Penghargaan  


  3 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui bahwa pada siklus II, hasil 

observasi aktivitas guru dalam proses belajar mengajar didapatkan hasil 

bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan kategori 

sangat baik dengan persentase sebesar 100%. Hasil ini memberikan 

Kesimpulan bahwa aktivitas guru dalam mengarahkan dan membimbing 

proses pembelajaran sudah sangat baik sehingga mencapai tingkat maksimal 

dan telah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan hasil yang telah mencapai 

target secara keseluruhan, peneliti memutuskan untuk mengakhiri pada siklus 

II.              

Tabel 4. 8 Hasil Observasi Aktivitas Anak Pada Siklus II 

 

No Indikator 
Aktivitas 

Ya Tidak 
1.1  Anak mendengarkan penjelasan guru 10 - 

1.2 Anak menunggu giliran bermain 10 - 

1.3  Anak melempar gacuk 10 - 

1.4  Anak melompat dari petak angka 1-10 
sesuai arahan guru 

10 - 

1.5 Anak menyebutkan setiap angka yang 
dipijak ketika melompat 

10 - 

1.6 Anak melompat kembali dari petak 10-1 
setelah anak sampai di petak yang paling 
atas 

10 - 

Jumlah 60 - 

Persentase 100% - 

6) Refleksi 


   

3) Menutup Kegiatan 
dengan Berdoa  




Jumlah  16  16 

Persentase (%) 100% 0% 100% 
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Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas peserta didik, dapat dilihat 

bahwa seluruh peserta didik telah menunjukkan keterlibatan penuh dalam 

setiap indikator aktivitas yang diamati. Setiap aktivitas, seperti mendengarkan 

penjelasan guru, menunggu giliran bermain, melempar gacuk, melompat 

sesuai arahan guru, menyebutkan angka yang dipijak saat melompat, dan 

kembali melompat dari petak 10-1 setelah sampai di petak atas, semuanya 

memperoleh nilai partisipasi 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

yang signifikan dibandingkan dengan siklus sebelumnya, di mana masih 

terdapat peserta didik yang kurang aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa metode atau strategi yang diterapkan dalam pembelajaran telah 

berhasil meningkatkan keterlibatan siswa secara maksimal. 

d. Refleksi 

Tahapan terakhir yaitu refleksi, pada tahap ini peneliti dan kolaborator 

mendiskusikan hasil dari pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

siklus II peneliti merangkum hasil refleksi sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengenal angka anak secara keseluruhuna sudah mencapai 

84% dengan kategori BSB. 

2. 50% dari peserta didik sudah mencapai kategori Berkembang Sangat Baik 

3. 50% dari peserta didik sudah mencapai kategori Berkembang Sesuai 

Harapan. 

Dari hasil refleksi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sudah 

memenuhi indiktor keberhasilan 80%. Maka, penelitian tindakan ini hanya 
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terdiri dari 2 siklus. 

Tabel 4. 9 Rangkuman Hasil Kemampuan Mengenal Angka Setiap Siklus 

   
Keterangan Siklus I Siklus II 

Jumlah 
Anak 

Persentase Jumlah 
Anak 

Persentase 

BSB - - 5 50% 
BSH 5 50% 5 50% 
MB 2 20% - - 
BB 3 30% - - 

 
 

B. Pembahasan 
 

Setiap siklus yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

adanya peningkatan kemampuan mengenal angka anak mulai pada siklus I 

sampai siklus II. Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa kemampuan 

anak mengalami peningkatan yang signifikan dan lebih baik. pada siklus I 

kemampuan mengenal angka anak masih sangat rendah, anak yang mampu 

mengenal angka masih rendah dimana terdapat 3 anak dalam kategori Belum 

Berkembang dan 2 lainnya dalam kategori Mulai Berkembang, dan 5 

Berkembang Sesuai Harapan. Secara keseluruhan kemampuan mengenal 

angka anak masih rendah dengan kategori Belum Berkembang dengan 

persentase 52%. 

Setelah melakukan perbaikan pada pembelajaran, peneliti kemudian 

melakukan tindakan pada siklus II. hasil yang diharapkan akhhirnya tercapai 

pada siklus II, yaitu kemampuan anak dalam mengenal angka yang 

Berkembang Sangat Baik 50% dari 10 anak, Berkembang Sesuai Harapan 

50%. Adapun total persentase pencapaian kemampuan anak mengenal angka 
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pada waktu siklus II sebesar 84% dengan kategori Berkembang Sangat Baik. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa melalui 

media lompat angka dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal 

angka di TK Wahyu Pao-pao mengalami peningkatan yang lebih baik. 

Dalam penelitian tindakan kelas tidak hanya berfokus pada tujuan 

untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam memahami 

pembelajran, tetapi juga dengan adanya penelitian yang dilakukan, tentu 

diharapkan pula dapat terjadinya peningkatan bagi pelaksanaan pembelajran 

dikelas, baik dari aspek aktivitas guru maupun peserta didik. Sebelum 

penelitian dilaksanakan guru tidak memperhatikan aspek-aspek penting yang 

harus dilakukan sebagai seorang pendidik di dalam kelas sehingga 

mempengaruhi hasil pembelajaran, termasuk juga peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dikelas. Beberapa tindakan yang peneliti kolaborator 

laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah agar guru 

mengoptimalkan perannya terutama dalam membimbing anak ketika belajar. 

Selain itu peneliti menyusun rencana kegiatan harian dengan lebih menarik 

sebagaimana yang dijelaskan pada tahap refleksi agar peserta didik lebih 

tertarik dan senang dalam belajar dan bermain menggunakan media lompat 
 

angka. 

Perubahan tindakan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 
 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berpengaruh 

langsung terhadap aktivitas peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Aktivitas peserta didik 
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meningkat setiap siklusnya karena adanya perubahan guru dalam proses 

permbelajaran dan strategi yang digunakan oleh guru serta memanfaatkan 

inovasi media pembelajaran. Sehingga penerapan media permainan lompat 

angka ini dapat lebih optimal.  

Media lompat angka yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

permainan yang berasal dari permainan tradisional daerah Sulawesi Selatan 

yang dikenal dengan sebutan dende’(bugis makassar). Media lompat angka 

ini berbentuk media cetak yang dirancang oleh peneliti menggunakan bahan 

yang ada disekitar seperti spanduk bekas dan cat dengan berbagai macam 

warna agar menarik bagi anak. Media lompat angka membawa kesegaran 

dan variasi bagi pengalaman belajar peserta didik dan membuat hasil belajar 

lebih bermakna, misalnya belajar sambil bermain sehingga suasana kelas jadi 

lebih menyenangkan karena menggunakan media permainan lompat angka. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski 

Wahyuni1 & Sukmawati TK Mentari Bulogading Kabupaten Gowa dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Mengenal Angka melalui Media Papan Flanel 

Angka di TK Mentari Bulogading Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan menggunakan dua siklus 

dan adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya 

menggunakan media papan flanel penelitian ini menggunakan media lompat 

angka. . Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Ni Komang Theda 

Febrina Subagia dengan judul “Efektivitas Permainan Paper Fish Fishing 

terhadap Pengenalan Angka Anak Usia Dini”. 3 Penelitian ini dan penelitian 
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sebelumnya memiliki persamaan yaitu fokus penelitian untuk melihat 

kemampuan mengenal angka pada anak dan menggunakan teknik penelitian 

tindakan kelas dan adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian 

sebelumnya media permainan paper fishing sementara penelitian ini 

menggunakan permainan lompat angka. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Nadila dkk (2023) 

yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengenal Angka Melalui Media 

Flashcard di PAUD Permata Hati”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian sebelumnya menggunakan media flashcard sedangkan penelitian 

ini menggunakan media lompat angka. Penelitian yang hampir sama juga 

dilakukan oleh Ilham Jaya dan Nurliana (2024) dengan judul “Meningkatkan 

Kemampuan Anak Mengenal Angka Melalui Bermain Kartu Angka di TK Al 

Amin Muhammad II Teluk Pandan” Persamaan pada penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yaitu menggunakan dua siklus dan adapun perbedaan 

penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya berfokus 

pada permainan lompat angka sedangkan penelitian sebelumnya berfokus 

pada penggunaan media kartu angka. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Iys Nur Handayani 

dan Laely Afnan Faiqoh (2023) dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Mengenal Angka 1-10 Melalui Permainan Tabung Angka pada Anak Usia Dini”. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan dua siklus dan adapun 

perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada 

penggunaan media permainan tabung angka, sedangkan penelitian ini hanya 
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berfokus pada penggunaan media permainan lompat angka. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengenal angka dapat ditingkatkan 

dengan memanfaatkan media permainan, tak terkecuali permainan lompat 

angka. 

Peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan berhitung peserta didik 

meningkat dan sudah mencapai indikator keberhasilan serta sudah sesuai 

dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 4-5 tahun yang 

tercantum dalam Permendikbud No. 137 tahun 2014, yang menyatakan bahwa 

anak usia 4-5 tahun mampu mengenal angka dari 1 hingga 10. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hasil kemampuan anak mengenal angka 

menggunakan media lompat angka dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal angka anak usia 4-5 tahun di TK Wahyu Pao-Pao. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil siklus I jumlah persentase total anak yang mampu mengenal angka 

pada kategori Belum Berkembang sebesar 30%, kategori Mulai Berkembang 

20%, dan kategori Berkembang Sesuai Harapan sebesar 50%. Pada siklus II 

kemampuan anak menjadi lebih lebih baik dan meningkat dengan signifikan, 

dimana persentase anak yang mampu mengenal angka dalam kategori 

Berkembang Sesuai Harapan, sebesar 50%, dan Berkembang Sangat Baik 

sebesar 50%. Adapun persentase secara keseluruhan meningkat dari 52% 

menjadi 84%, melampaui kriteria keberhasilan. Hasil ini menyimpulkan 

bahwa melalui permainan lompat angka dapat meningkatkan kemampuan 

anak dalam mengenal angka. 

B. Implikasi Penelitian 

 
Setelah melakukan penelitian tentang peningkatan kemampuan 

mengenal angka peserta didik melalui permainan lompat angka, peneliti dapat 

memberikan beberapa dampak sebagai berikut: 
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1. Bagi pendidik : Pendidik dapat lebih memperhatikan kebutuhan peserta 

didik dan lebih kreatif serta variatif dalam memilih dan mengembangkan 

media pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif anak 

khususnya mengenal angka. Hal ini penting agar pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai gaya 

belajar peserta didik. 

2. Bagi peserta didik : peserta didik dapat lebih aktif berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, yang dapat membantu meningkatkam 

kemampuan mengenal angka. peserta didik diharapkan lebih percaya diri dan 

terampil dalam melakukan aktivitas yang melibatkan kognitif maupun 

motoriknya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: peneliti selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi 

lebih lanjut penggunaan berbagai teknik dan media pembelajaran yang dapat 

mendukung perkembangan kognitif anak, serta memperhatikan perbedaan 

kemampuan yang ada pada setiap anak untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 
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