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Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
 KASRAH I I ــِـ
 ḌAMMAH U U ــُـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 
 

Huruf dan Tanda 
 

Nama 

 
Fathah dan alif 

atau ya 
A a dan garis 

di atas 

 

 
Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 
wau 

U u dan garis 
di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDKdanDR) 
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ABSTRAK 

Nama : DHELVI ANANDA 

NIM : 50200117046 

Judul : Implementasi Terapi Bermain dalam Meningkatkan Kreativitas 
Anak di TK Nurul Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa  

Pokok masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Terapi 
Bermain dalam Meningkatkan Kretaivitas Anak di TK Nurul Ilmi Kelurahan 
Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” dengan sub masalah yaitu: 
Bagaimana Bentuk-Bentuk Penerapan Terapi Bermain dalam Meningkatkan 
Kreativitas Anak di TK Nurul Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa? dan Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat 
Penerapan Terapi Bermain dalam Meningkatkan Kretaivitas Anak di TK Nurul Ilmi 
Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi 
di TK Nurul Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan. Sumber data 
primer penelitian ini Yaitu Rahmawati S.Pd sebagai Guru/Pembina di TK Nurul Ilmi 
Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (informan kunci), 
informan tambahan yaitu Kepala Sekolah, guru/pembina, orang tua anak, dan penulis 
melakukan pengamatan terhadap tiga orang anak di TK Nurul Ilmi. Sumber data 
sekunder yaitu buku, skripsi, jurnal, literatur, serta sumber data lain yang bisa dijadikan 
sebagai pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentuk penerapan terapi 
bermain dalam meningkatkan kreativitas anak di TK Nurul Ilmi Kelurahan 
Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terdapat dua bentuk yaitu: 
terapi bermain menciptakan produk (hasta karya) salah satunya yaitu permainan 
menyusun balok, permainan ini dilakukan di dalam ruang kelas. Guru/pembina 
menyediakan balok beraneka ragam bentuk kemudian anak-anak akan menyusun 
balok-balok tersebut sehingga menjadi bentuk bangunan atau miniatur lainnya yang 
ada dalam imajinasi anak,. Dan terapi bermain melalui eksplorasi yaitu permainan bak 
pasir dan perosotan. Permainan ini dilakukan di luar ruang kelas dengan memanfaatkan 
lingkungan alam sekitar, sekolah telah menyediakan taman bermain yang terdapat 
berbagai macam permainan eksplorasi untuk anak-anak, dengan permainan ini selain 
meningkatkan kreativitas anak juga dapat membuat anak lebih berani dan aktif. Faktor 
pendukung yaitu: anak-anak selalu bersemangat dan bahagia jika diberi permainan, 
guru/pembina yang senantiasa membimbing dan mengawasi saat bermain, dan 
penyedian permainan-permainan yang beragam. Faktor penghambat yaitu: tidak semua 
anak menyukai permainan yang sama dan perbedaan jenis kelamin. 

Implikasi penelitian ini yaitu : diharapkan kepada  TK Nurul Ilmi Paccinongan 
agar melakukan penyusunan kembali terhadap taman bermain anak, dan hendaknya 
guru/pembina lebih memperhatikan perubahan sikap anak, kepercayaan diri, keaktifan, 
kemandirian, kerja sama dan sikap saling tolong menolong anak saat bermain.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah yang tuhan titipkan kepada kedua orang tua, menjadi 

pelengkap kebahagian di dalam keluarga, yang harus di rawat, dididik serta di sayangi 

dengan sebaik-baiknya sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berbudi pekerti. Anak merupakan penyejuk 

hati orang tua, pembawa rasa senang dan menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi 

lebih menyenangkan. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS Al-Furqon/25:74  

ُُت َّقِينَلِ يُنو َّاجعَلنَااَع قُر َّةَ وَذُر ِّي ّٰتِنَا اَزوَاجِنَا لَـنَامِن هَب رَب َّنَا يَقُولُونَ نَوَال َّذِي اِمَامًا ل  

Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang berkata, “ ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami 

pasangan kami dan keturungan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”1 

Ayat tersebut menjelaskan tentang keinginan besar untuk memiliki istri-istri 

dan anak-anak yang mampu menjadi penyejuk yang mampu menyenangkan hati karena 

ketakwaan serta keshaleha mereka, menjadikan mereka sebagai kebahagian dunia 

akhirat.  

Bagi setiap bangsa dan negara anak merupakan generasi baru yang akan 

meneruskan estafet perjuangan untuk memakmurkan kehidupan bangsa dan negara, 

                                                                 

1Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ( Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah). 2012.  h.366 
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yang dimana masa depan bangsa berada ditangan anak sekarang. Oleh sebab itu anak 

harus diperlakukan dengan manusiawi serta mendapatkan hak-hak seperti yang tertulis 

dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2)  yang menjelaskan bahwa : “ setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi “2  

Masa anak-anak adalah jendela kesempatan emas bagi berbagai peluang 

tumbuh kembang anak yang tidak terulang, baik secara fisik, emosional dan sosial. 

Kurangnya perhatian pada masa anak-anak bahkan sejak usia dini mempunyai 

pengaruh yang terbawa hingga dewasa. Seperti apa seorang anak pada masa dewasanya 

sangat bergantung seberapa perhatian, kasih sayang, dan kepentingan terbaiknya yang 

diterima bahkan sejak usia dini3. 

Salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur formal 

adalah taman kanak-kanak (TK) yang berusia empat sampai enam tahun. Pendidikan 

di taman kanak-kanak dilaksankan dengan prinsip bermain sambil belajar atau belajar 

seraya bermain, sesuai dengan perkembangan anak didik. Adapun tujuan taman kanak-

kanak yaitu membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, 

keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak, pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya . kemampuan yang dimiliki oleh manusia merupakan bekal 

yang sangat pokok.  

                                                                 
2Undang-undang Nomor 28 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. 

3Salmon Amiran, Efektifitas Penggunaan Metode Bermain Di Paud Nazareth  Oesapa Dalam 
Jurnal Jurnal Pendidikan Anak, Volume 5, Edisi 1, Juni (2016) h.. 711 
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TK Nurul Ilmi berlokasi di kelurahan Paccinongan, kecamatan Somba Opu, 

kabupaten gowa, memiliki 16 anak didik yang di bagi menjadi 2 kelas yaitu kelas A 

dan B dan lebih dominan siswa perempuan. Guru di TK ini berjumlah 4 orang yang 

memilki tugas yang berbeda-beda. 

Setiap anak lahir dengan memiliki potensi kreativitas masing-masing, untuk 

dapat mengembangkan potensi tersebut maka tidak terlepas dari peran orang tua 

maupun pendidik  dalam membantu anak untuk mengoptimalkan kreativitas yang telah 

dimiliki agar anak dapat tumbuh dengan baik dan menyenangkan. 

Pengembangan kreativitas sangat penting dikembangkan sejak usia dini karena 

kreativitas sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan aspek-aspek 

perkembangan anak, apabila kreativitas anak tidak dikembangkan sejak dini maka 

kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berfikir anak tidak berkembang karena 

untuk menciptakan suatu produk dan bakat kreativitas yang tinggi diperlukan 

kecerdasan yang cukup tinggi pula. Misalnya, ketika anak diminta untuk membuat 

sesuatu dari bentuk-bentuk persegi, kalau anak membuat persegi itu menjadi rumah, 

buku, kotak obat, atau peti maka hal ini menunjukkan kelancaran anak mengungkapkan 

ide karena ide yang dihasilkan bervariasi,4. Anak-anak sudah harus diberikan 

kemampuan kretivitas sejak dini, sebab hal ini akan sangat membantu tumbuh 

kembang anak dalam berfikir serta memecahkan masalahnya sendiri.  

                                                                 
4Sri Mulyati,Amalia Aqmarina Sukmawijaya, Meningkatkan Kreativitas Pada Anak  Dalam 

Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan Vol 2, No 2, Mei (2013) h. 125 
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Ada banyak hal yang bisa orang tua atau pendidik lakukan dalam meningkatkan 

kreativitas anak salah satunya adalah dengan bermain, sebab dalam masa-masa anak-

anak bermain merupakan kegiatan yang paling disukai. Ada lebih dari 4000 bahasa 

sebagai alat komunikasi di dunia, dan meskipun bermain tidak dapat didengarkan 

seperti bahasa, namun dapat dimengerti dan bermakna Sepanjang masa kanak-kanak, 

bermain sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial anak. Sutton Smith 

mengatakan: ”Bermain bagi anak terdiri atas empat mode dasar yang membuat kita 

mengetahui tentang dunia-meniru, eksplorasi, menguji, dan membangun.” 5  

Bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan 

anak. Selain itu, bermain manjadi cara yang baik bagi anak dalam memahami diri, 

orang lain, dan lingkungan. Pada saat bermain, anak-anak mengarahkan energi mereka 

untuk melakukan aktivitas yang mereka pilih sehingga aktivitas ini merangsang 

perkembangannya. Bagi anak, bermain membawa harapan tentang dunia yang 

memberikan kegembiraan, memungkinkan anak berkhayal tentang sesuatu atau 

seseorang. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak 

karena melalui bermain anakdapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan 

dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai dan sikap hidup6. 

Dalam bermain anak akan lebih mampu untuk mengekspresikan keterampilan serta 

                                                                 
5Alice Zellawati , Terapi Bermain Untuk Mengatasi Permasalahan Pada Anak  Dalam Majalah 

Ilmiah Informatika Vol. 2 No. 3, September (2011) h. 164 

6Khamim Zarkasih Putro Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Bermain  Dalam Jurnal 
Aplikasi Ilmi-Ilmi Agama Volume 16, Nomor 1, (2016) h.19  
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kretivitas yang anak miliki, ada banyak permainan yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kretivitas anak, mulai dari yang sederhana tanpa alat sampai dengan 

permainan yang kompleks menggunakan alat, semuanya dapat digunakan sesuai usia 

serta perkembangan anak.7 

Bermain selalu berdasarkan inisiatif anak, kemauan anak dan dukungan orang 

tua atau pendidik , sehingga orang tua atau pendidik berperan sebagai fasilitator yang 

senantiasa siap melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dan bermain bagi 

anak menjadi menyenangkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang dirancang untuk 

anak-anak. Kesenangan bermain yang tidak terhalang melepaskan segala macam 

perilaku negatif yang ada dalam diri anak, melatih kesehatan, dan membuat anak 

merasa penuh kenyamanan. Dalam permainan anak dapat mengekspresikan dirinya dan 

sosialitas. Bermain bukan saja bahagia, tetapi kreatif dan inovatif. Dengan bermain 

orang tua atau pendidik mampu menanamkan beragam nilai positif serta aturan-aturan 

dalam hidup, dapat membiasakan anak untuk berperilaku adil dan mengembangkan 

pola pikir anak, yang tentunya akan membawa dampak yang baik dalam pertumbuhan 

otak serta lingkungan sosial anak. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk penulisan dengan judul  

“Implementasi Terapi Bermain Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Di TK Nurul  

Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa “ 

                                                                 
7Khamim Zarkasih Putro Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Bermain  Dalam Jurnal 

Aplikasi Ilmi-Ilmi Agama Volume 16, Nomor 1, (2016) h. 20 
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B. Fokus penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, 

olehnya itu dibutuhkan gambaran yang jelas tentang batasan atau ruang lingkup 

penelitian. Penelitian ini berjudul “Implementasi Terapi Bermain Dalam 

Meningkatkan Kreativitas Anak di TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa “. Maka penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk-

bentuk terapi bermain yang dapat meningkatkan kreativitas anak di usia taman kanak-

kanak. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. bentuk-bentuk terapi bermain yang dapat meningkatkan kreativitas anak antara lain: 

1) Terapi Bermain Kelompok melalui aktivitas bermain eksplorasi , dalam 

kegiatan ini anak akan memperoleh pengetahuaan tentang bagaimana 

memahami lingkungan yang ada di sekitar serta belajar untuk bekerja sama 

dengan teman sekitar nya, contohnya bermain pasir dan bermain bola 

2) Terapi bermain individu melalui aktivitas bermain menciptakan produk     (hasta 

karya) dalam kegiatan ini setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk 

membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya. 

contohnya adalah melukis baju. Melalui aktivitas bermain berbahasa, anak di 

ajarkan agar dapat mengutarakan segala imajinasi yang ada di kepala 
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menggunakan bahasa mereka, hal ini akan membuat anak lebih aktif untuk 

berbicara, contohnya berdongeng atau bercerita. 

b. Faktor pendukung dan penghambat  dalam penerapan Terapi Bermain Dalam 

Meningkatkan Kreativitas Anak Di Tk Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” 

Faktor pendukung :  

1) Anak-anak akan merasa antusias ketika di beri permainan. 

2) Anak-anak selalu merasa senang jika bermain, sehingga akan lebih efektif 

untuk mengembangkan potensi anak. 

3) Pembina dan orang tua akan lebih mudah memberikan pembelajaran melalui 

bermain, sebab bermain adalah kebutuhan alamiah setiap anak  

Faktor penghambat : 

1) Tidak semua anak menyukai permainan yang sama. 

2) Dilokasi penulisan terdapat anak perempuan dan laki-laki sehingga permainan 

yang digemari pun sering kali berbeda. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya yaitu:“ 

Bagaimana Implementasi Terapi Bermain Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak di 

TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” 

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan  Terapi Bermain Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Anak di TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan Terapi Bermain 

Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak di TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

1. Kaitannya dengan Buku-buku: 

Setelah mencermati dan menelaah beberapa buku yang berkaitan dengan “ 

Implementasi Terapi Bermain Dalam Meningkatkan Kretifitas Anak Di Tk Nurul Ilmi 

kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa ”, Maka penulis menggambarkan 

tinjauan pada beberapa buku yang telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: 

a. Buku psikologi bermain anak usia dini yang disusun oleh diana mutiah, buku ini 

menjelaskan dalam bermain anak dapat menerima berbagai rangsangan selain dapat 

membuat dirinya senang juga akan menambah pengetahuan anak. Pengetahuan yang 

dapat diperoleh oleh anak dalam bermain yaitu dengan cara melihat, mendengar, 

meraba, dan merasakan dalam setiap kegiatan bermain sehingga hal ini dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak.8.  

                                                                 
8Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini ( Jakarta: Prenada Media, 2010 ) Cet-1, h. 

x 
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b. Buku ajar bermain dan permainan yang disusun oleh m. fadlillah, m.pd.i, dalam 

buku ini menjelaskan tentang pentingnya bermain dan permainan dalam usia dini, 

buku ini dapat diajadikan sebagai pedoman dan hasanah intelektual orang tua 

maupun pendidik dalam memenuhi kebutuhan bermain dan permainan anak.9 

c. Buku strategi pengembangan kreativitas pada anak yang disusun oleh yeni 

rachmawati, ph.d dan Dr. euis kurniati, m.pd, dalam buku ini menjelaskan tentang 

strategi apa saja yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi anak, 

kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan agar menjadi fasilitas 

berkembangnya  potensi kreativitas anak.10 

2. Kaitannya dengan Penulisan Terdahulu: 

a. Skripsi  ferbriana dwi maryanti dengan judul Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 

Dini Melalui Metode Proyek di RA Cendikia Al Madani Ngambur Pesisir Barat. 

Penulisan ini merupakan penulisan deskriptif kualitatif yang melibatkan 2 orang 

guru dan 15 peserta didik di kelas B, data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara dan dokumen analisis, data dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 11 

                                                                 
9M.Fadlillah, Bermain&Permainan Anak Usia Dini, ( Prenadamedia: Jakarta 2018) Cet Ke-2 

h. 1 

10Yeni Rachmawati,Ph.D, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak , (Prenadamedia: 
Jakarta  2019) Cet Ke-5 h. Viii 

11Ferbriana Dwi Maryanti, Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Metode Proyek 
Di Ra Cendikia Al Madani Ngambur Pesisir Barat  Skripsi (Lampung, Fak Tarbiyah Dan 
Keguruan,Universitas Islam Negeri, 2017), h. Ii 
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b. Skripsi Badriah rahmawati dengan judul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak 

Usia Dini Melalui Kegiatan Mewarnai di TK Pertiwi 1 Raja Basa Lama. Tujuan 

penulisan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini dan kualitas 

pembelajaran melalui kegiatan mewarnai pada anak-anak di TK Pertiwi 1 Raja 

Basa Lama Tahun Pelajaran 2019/2020. Informan dalam penulisan ini adalah kelas 

B dengan jumlah 15 murid terdiri dari 9 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan lembar observasi dalam proses 

pembelajaran, yakni untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak usia dini..12 

c. Skripsi Hastuti dengan judul  Metode Instruktur dalam Menumbuhkan Kreativitas 

bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitasi Fisik Wirajaya di Makassar. Penulisan ini mengangkat pokok masalah 

tentang “bagaimana metode instruktur dalam menumbuhkan kreativitas bagi 

penyandang disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi 

Fisik Wirajaya di Makassar”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana strategi 

Instruktur bimbingan elektronika dalam menumbuhkan kreativitas bagi 

penyandang disabilitas fisik di Balai Rehablitasi Sosial Penyandang Disabilitasi 

Fisik Wirajaya di Makassar? dan apa faktor pendukung dan penghambat Instruktur 

bimbingan elektronika dalam menumbuhkan kreativitas bagi penyandang 

                                                                 
12Badriah rahmawati ,Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Kegiatan 

Mewarnai Di Tk Pertiwi 1 Raja Basa Lama, skripsi ( Lampung, Fak Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas 
Islam Negeri Metro, 2019) h. vi 
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disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi Fisik 

Wirajaya di Makassar?13 

Perbedaan dari penulisan sebelumnya dengan penulisan yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu  tidak ada satupun yang membahas tentang terapi bermain untuk 

meningkatkan kreativitas anak, di penulisan sebelumnya hanya berfokus pada 

kreativitas anak sedangkan penulisan yang ingin dilakukan oleh penulis kali ini lebih 

kepada implementasi terapi bermain dalam meningkatkan kreativitas anak.  

E. Tujuan dan keguanaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk terapi bermain dalam meningkatkan kreatifitas anak di 

TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan terapi bermain 

dalam meningkatkan kreatifitas anak di TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

                                                                 
13 Hastuti, Metode Instruktur dalam Menumbuhkan Kreativitas bagi Penyandang Disabilitas 

Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi Fisik Wirajaya di Makassar, skripsi ( Samata, 
Fak Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. xv 
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1) Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmi pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai 

implementasi terapi bermain dalam meningkatkan kretaivitas anak  

2) Menambah pengalaman serta pengetahuan penulis mengenai implementasi 

terapi bermain dalam meningkatakan kreativitas anak  

3) Dapat mengetahui secara detail faktor penghambat serta pendukung terapi 

bermain dalam meningkatkan kreativitas anak  

b. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan rujukan 

bagi tenaga pengajar di TK Nurul  Ilmi Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa Kemudian dapat pula menambah wawasan mengenai implementasi 

terapi bermain dalam meningkatkan kreativitas anak 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 
A. Terapi Bermain 

1. Pengertian Terapi Bermain 

Terapi bermain, tersusun atas dua kata, yaitu terapi dan bermain. Terapi 

menurut kamus Bahasa Indonesia adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang 

yang sedang sakit, pengobatan penyakit, atau perawatan penyakit.1 Sedangkan bermain 

berasal dari kata main yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati (yang 

dilakukan dengan alat-alat kesenangan atau tidak) misalnya bola, gundu, layang-layang 

dan lain-lain. Sedangkan bermain dalam kamus bahasa Indonesia berarti melakukan 

sesuatu dengan alat dan sebagainya untuk bersenang-senang.2 

Adang Ismail berpendapat bahwa bermain dapat didefinisikan menjadi dua 

bagian. Pertama, bermain diartikan sebagai “play”, yaitu suatu aktivitas bersenang-

senang  tanpa mencari menang dan kalah. Kedua, bermain diartikan sebagai “games”, 

yaitu suatu aktivitas bersenang-senang yang memerlukan menang dan kalah.3 

Bermain merupakan suatu kegiatan menyenangkan hati yang dilakukan dengan 

sepenuh hati tanpa adanya menang atau kalah yang biasanya dilakukan menggunakan 

                                                           

1Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: Almalia, 2003), Hal.516. 

2Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2005), Hal. 620. 

3M.Fadlillah, Bermain&Permainan Anak Usia Dini, h . 7 
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alat bermain maupun tidak menggunakan alat. Bermain biasanya di lakukan beramai-

ramai agar lebih menyenangkan. 

Jerome singer, bermain memberikan suatu cara bagi anak untuk memajukan kecepatan 

masukinya perangsangan (stimulasi), baik dari dunia luar maupun dari dalam yaitu 

aktivitas otak yang konstan memainkan kembali dan merekam pengalaman.4 

Menurut parten, bermain adalah suatu kegiatan sebagai sarana bersosialisasi 

dan dapat memberikan anak kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, 

mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan.5 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

bermain adalah upaya untuk mendapatkan kesenangan maupun kepuasan tersendiri 

yang dirasakan oleh anak, tanpa memperdulikan menang atau kalah, namun memiliki 

tujuan untguk meningkatkan perkembangan otak, kreativitas, pola pikir serta 

emosional anak. 

Setelah  membahas pengertian terapi dan bermain diatas, maka selanjutnya kita 

harus memahami apa itu terapi bermain, menurut pendapat Dian Andriana terapi 

bermain yaitu penerapan sistematis dari sekumpulan prinsip belajar terhadap suatu 

kondisi perilaku yang bermasalah atau dianggap menyimpang dengan melakukan suatu 

perubahan serta menempatkan anak dalam situasi bermain.6

                                                           
4Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h. 107 

5M.Fadlillah, Bermain&Permainan Anak Usia Dini, Hal. 8 

6Dian Andriana, Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak (Jakarta: Salemba, 2011),h. 
78 
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Landreth berpendapat bahwa bermain sebagai terapi merupakan salah satu 

sarana yang digunakan dalam membantu anak mengatasi masalahnya, sebab bagi anak 

bermain adalah simbol verbalisasi.7 

Landerth mendefinisikan terapi bermain sebagai hubungan interpersonal yang 

dinamis antara anak dengan terapis profesional dalam prosedur terapi bermain yang 

menyediakan materi permainan yang dipilih dan memfasilitasi perkembangan suatu 

hubungan yang aman bagi anak untuk sepenuhnya mengekspresikan dan eksplorasi 

dirinya (perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilakunya) melalui media bermain.8 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa 

terapi bermain adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang terapis guna 

membantu anak dalam meminimalisir kesulitan yang dirasakan serta membantu anak 

dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. 

Seorang anak umumnya memiliki keingintahuan besar untuk mengeksplorasi 

lingkungan sekitarnya. Anak akan mengamati secara detail seperti meraba, mencium, 

dan bahkan menjilat benda atau makhluk baru yang pertama kali dilihat. Mereka tidak 

peduli apakah aktivitas yang dilakukan menjadikan kotor, basah, panas, atau pun 

merasa sakit. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak sedang membangun 

pengetahuan terhadap sesuatu melalui sebuah pengalaman. Belajar bagi anak haruslah 

                                                           
7Alice Zellawati, Terapi Bermain Untuk Mengatasi Permasalahan Pada Anak dalam jurnal 

Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 2 No. 3, September (2011), h. 167 

8Setiyo Purwanto, Artikel Psikologi Klinis Perkembangan dan Sosial, 2007: Penerapan Terapi 
Bermain bagi Penyandang Autisme (https://klinis.wordpress.com/2007/08/30/penerapan-terapi-
bermain-bagi-penyandang-autisme-1/, diakses 1 oktober 2020) 
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menyenangkan dan tanpa paksaan, sehingga mereka akan berkembang secara alamiah 

dan spontan. Pengetahuan yang diperoleh anak harus melalui suatu dialog yang 

ditandai oleh suasana belajar yang bercirikan pengalaman dua sisi. Selanjutnya, anak 

belajar karena adanya dorongan untuk mengupayakan diri dan mempertahankan diri, 

sehingga proses belajar terjadi secara terus menerus dalam rangka menjadikan manusia 

mandiri dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Disini orang tua 

mempunyai peran penting dalam memfasilitasi perkembangan anak serta  menciptakan 

suasana belajar  yang menyenangkan sehingga anak tidak mudah merasa bosan.9 

Bermain menjadi salah satu metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam 

memfasilitasi perkembangan anak serta menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Karena bermain adalah kegiatan yang efektif untuk digunakan sebagai 

sarana belajar dan disenangi oleh anak.  

Bermain dipilih menjadi bentuk terapi karena dunia anak adalah dunia bermain, 

dimanapun dan dengan siapapun mereka berada permainan pasti tercipta. Al- Ghazali 

berpendapat bahwa bermain-main adalah sesuatu yang sangat penting, sebab bila orang 

tua melarang anak bermain dan memaksakannya untuk belajar, besar kemungkinan 

tindakan ini dapat mematikan hati anak, mengganggu kecerdasannya, dan merusak 

irama hidupnya.10 Pendapat Al- Ghazali ini juga didukung oleh tindakan Rasulullah 

                                                           
9Khamim Zarkasih Putro, Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Bermain dalam jurnal 

Aplikasi Ilmi-ilmi Agama Vol 16, Nomor 1, (2016), h. 21 

10Andang Ismail, Education Games (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h.3. 
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saw dalam memperlakukan anak dengan menimang, bermain kuda-kudaan, bermain 

cilukba, dan lain sebagainya bersama Hasan-Husain.11 

Pada kenyataanya bermain bukan hanya tentang kesenangan semata saja , 

melainkan dapat digunakan sebagai sarana belajar anak agar lebih memahani 

lingkungan sekitar ,dapat beradaptasi dengan baik, meningkatkan kepercayaan diri 

serta kreativitas anak. Bermain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memahami dunia, berinteraksi dengan anak lain, mengekspresikan dan mengendalikan 

emosi, dan mengembangkan kemampuan simbolik sehingga anak aktif membangun 

pengetahuannya. Perkembangan anak semakin maju jika anak memiliki kesempatan 

untuk praktek keterampilanketerampilan yang diperolehnya. Bermain akan banyak 

melibatkan anak dalam.12 

Bermain manjadi cara yang baik bagi anak dalam memahami diri, orang lain, 

dan lingkungan. Pada saat bermain, anak-anak mengarahkan energi mereka untuk 

melakukan aktivitas yang mereka pilih sehingga aktivitas ini merangsang 

perkembangannya. Bagi anak, bermain membawa harapan tentang dunia yang 

memberikan kegembiraan, memungkinkan anak berkhayal tentang sesuatu atau 

seseorang. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak 

                                                           
11Andang Ismail, Education Games , h 2. 

12Salmon Amiran, Efektifitas Penggunaan Metode Bermain Di Paud Nazareth Oesapa Dalam 
Jurnal Pendidikan Anak, Volume 5, Edisi 1, Juni (2016), h. 711. 
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karena melalui bermain anakdapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan 

dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai dan sikap hidup.13 

Berdasarkan beberapa alasan demikianlah bermain dijadikan sebuah terapi 

guna membantu anak dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri anak.  

2. Karakteristik bermain 

Karakteristik bermain anak usia dini dapat dilihat melalui berbagai hal pada 

saat anak melakukan kegiatan bermain. 

Menurut Hartati terdapat beberapa karakteristik kegiatan bermain pada anak, 

yaitu:  

a. Bermain dilakukan karena kesukarelaan, bukan karena paksaan;  

b. Bermain merupakan kegiatan untuk dinikmati 

c. Tanpa “iming-iming” apapun, kegiatan bermain itu sendiri sudah menyenangkan; 

d. Dalam bermain, aktivitas lebih penting daripada tujuan. Tujuan bermain adalah 

aktivitas itu sendiri; 

e. Bermain menuntut partisipasi aktif, baik secara fisik maupun psikis; 

f. Bermain itu bebas bahkan tidak harus selaras dengan kenyataan. Individu bebas 

membuat aturan sendiri dan mengoperasikan fantasinya; 

g. Dalam bermain, individu bertingkah laku secara spontan, sesuai dengan yang 

diinginkannya saat itu; 

                                                           
13Khamim Zarkasih Putro, Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Bermain dalam jurnal 

Aplikasi Ilmi-ilmi Agama Vol 16, Nomor 1, (2016), h 19. 
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h. Makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditentukan si pelaku, yaitu anak itu 

sendiri yang sedang bermain.14 

Menurut jeffree, mcConkey, dan hewson sebagaimana dikutip yulian 

karakteristik bermain diklasifikasikan mmenjadi enam, yaitu:  

a. Bermain muncul dari dalam diri anak, maksudnya keinginan bermain harus 

muncul dari dalam diri anak, sehingga anak dapat menikmati. bermain sesuai 

dengan caranya sendiri.  

b. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk dinikmati, 

maksudnya bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat, 

karena anak usia dini memiliki cara bermain sendiri. 

c. Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya, maksudnya pada saat bermaian 

air, anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. 

d. Bermain harus didominasi oleh pemain maksudnya, pemain adalah anak itu sendiri 

tidak didominasi oleh orang dewasa. 

e. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Anak sebagai pemain harus 

terjun langsung dalam bermain. Jika anakpasif dalam bermain, ia tidak akan 

memperoleh pengalaman baru.15  

 

                                                           
14Sriyanti Rahmatunnisa, Siti Halimah, Upaya Meningkatkan Kecerdasan Naturalis Anak Usia 

4 – 5 Tahun Melalui Bermain Pasir dalam jurnal pendidikan anak usia dini, Vol. 2 No. 1, Mei (2018), 
h.72 

15M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h. 43 
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Menurut Hurlock karakteristik bermain anak usia dini adalah sebagai berikut:  

a. Bermain dipengaruhi tradisi: anak kecil meniru permainan anak yang lebih besar, 

yang telah menirunya dari generasi anak sebelumnya;  

b. Bermain mengikuti pola perkembangan yang dapat diramalkan, tanpa 

mempersoalkan lingkungan, bangsa, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin 

anak; 

c. Bermain menjadi semakin sosial dengan meningkatnya usia; 

d. Bermain menjadi lebih sesuai dengan jenis kelamin: bayi dan anak kecil hanya 

sedikit membedakan antara mainan anak laki-laki dan anak perempuan. Akan 

tetapi, ketika mulai sekolah, anak laki-laki jelas menyadari bahwa mereka tidak 

akan bermain dengan beberapa mainan tertentu; 

e. Permainan masa kanak-kanak berubah dari tidak formal menjadi formal: 

permainan anak kecil bersifat spontan dan informal. Mereka bermain kapan saja 

dan dengan mainan apasaja yang mereka sukai, tanpa memperhatikan waktu dan 

tempat; 

f. Terdapat variasi yang jelas dalam permainan anak, walaupun semua anak melalui 

tahapan bermain yang serupa dan dapat diramalkan, tidak semua anak bermain 

dengan cara yang sama pada usia yang sama.16 

                                                           
16Sriyanti Rahmatunnisa, Siti Halimah, Upaya Meningkatkan Kecerdasan Naturalis Anak Usia 

4 – 5 Tahun Melalui Bermain Pasir Dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 2 No. 1, Mei (2018), 
h.72 
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Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

bermain adalah dengan mengikuti pola perkembangan anak, tanpa harus dipengaruhi 

oleh status sosial, budaya , ekonomi, lingkungan dan jenis kelamin. Bermain juga harus 

melibatkan anak, yang dimana anak di wajibkan untuk turun langsung agar 

memperoleh pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadikan anak untuk lebih 

mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. 

3. Tujuan  bermain 

Utami munandar menyebutkan bahwa bermain merupakan suatu aktivitas yang 

membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, 

moral dan emosional. Dengan kata lain, tujuan bermain apabila merujuk dari ungkapan 

Utami tersebut ialah bermain dijadikan sarana untuk mencapai seluruh perkembangan 

anak usia dini, mulai dari fisik-motorik sampai pada sosial-emosionalnya.  

Adapun secara umum tujuan bermain dapat di klasifikasikan menjadi beberapa 

bentuk sebagai berikut :  

a. Untuk eksplorasi anak, yaitu mengeluarkan atau mencurahkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki. Jiwa anak adalah suka berpetualang. Anak suka 

melakukan hal-hal baru yang diinginkan dan dianggap menarik baginya. Dalam 

konteks ini bermain merupakan salah satu tempat untuk bereksplorasi, sehingga 

rasa keingintahuannya dapat terpenuhi sesuai yang diinginkan. 

b. Untuk eksperimen anak, bermain sebagai eksperimen anak memiliki makna bahwa 

melalui bermain anak dapat melakukan uji coba-uji coba untuk mendapatkan 

informasi pengetahuan atau pengalaman yang baru  
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c. Untuk imitation anak, bermain merupakan suatu bentuk peniruan anak-anak 

terhadap permainan yang dimainkan.  

d. Untuk adaptasi anak, tujuan lain dari kegiatan bermain ialah untuk melatih 

adaptasi anak-anak dengan lingkungan sekitar. Adaptasi sendiri bermakna mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan . maksudnya manakala anak bermain 

bersama teman-teman sebayanya secara otomatis akan melatih anak bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan lingkungannya.17 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bermain yaitu 

dapat mencurahkan kemampuan yang dimiliki anak yang dimana masa anak-anak 

adalah masa dimana rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga ingin selalu mencoba 

hal-hal yang baru. Selain itu anak juga gemar meniru apapun yang ada disekitarnya, 

dengan bermain anak akan bebas berekspresi dalam menirukan segala hal yang ada 

dalam imajinasinya. Dan juga dengan bermain anak akan diajarkan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar. 

4. Manfaat  bermain 

Berbagai pendapat yang didasarkan pada observasi dan riset menunjukkan 

bahwa anak tidak dapat dipisahkan dari bermain. Bermain merupakan faktor yang 

paling berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik, sosial, 

sistem komunikasi. Bermain berkaitan erat dengan pertumbuhan anak.18 Wolgaf 

                                                           
17M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h.10 

18Dr. Tadkiroatun Musfiroh, Teori Dan Konsep Bermain Dalam Modul 1, Hal 121 
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berpendapat bahwa terdapat sejumlah nilai-nilai dalam bermain ( the value of play ), 

yaitu bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif.19 

Menurut slamet suyanto bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak 

pada hampir semua bidang perkembangan, baik perkembangan fisik-motorik, bahasa, 

intelektual, moral, sosial, maupun emosional.20 

Setiap anak tidak dapat dipisahkan dari bermain, sebab bermain merupakan 

dunia anak, dengan bermain segala perkembangan anak akan lebih baik, dari segi 

komunikasi, bersosialisasi dan perkembangan kreativitas. 

a. Bermain meningkatkan motorik anak 

Bermain identik dengan gerak, Diana Mutiah berpendapat bahwa berpartisipasi 

dalam permainan yang menuntun seluruh badan untuk bergerak dapat memberikan 

kesempatan untuk menyalurkan energi yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.21 

Bermain membantu anak mengontrol gerak motorik kasar. Anak-anak, melalui 

bermain, dapat mengontrol gerak motor kasar. Pada saat bermain, mereka dapat 

mempraktikkan semua gerakan motorik kasar, seperti berlari, meloncat, dan melompat. 

Anak-anak terdorong untuk mengangkat, membawa, berjalan atau meloncat, berputar, 

dan beralih respons untuk irama.22 sebab jika Anak bermain berlarian atau kejar –

kejaran dapat dipandang sebagai sarana latihan untuk mempertahan hidup dan 

                                                           
19M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h.13 

20M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h.13 

21Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h. 169. 

22Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h.151 
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menyiapkan diri pada kehidupan yang akan datang. Anak berlari berarti semua 

komponen organ tubuh seperti: sistem otot, sistem syaraf, sistem pernafasan, sistem 

peredaran darah, sistem pencernaan akan terstimulus dengan baik.23Bermain 

membantu anak menguasai keterampilan motorik halus. Melalui bermain anak dapat 

mempraktikkan keterampilan motorik halus mereka, seperti menjahit, menata puzzle, 

memaku ke papan,24  

Melalui bermain anak dapat bergerak sesuai keinginan mereka, hal itu membuat 

anak merasa bebas untu bergerak, serta dapat membuat anak lebih aktif dalam 

kesehariannya sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. 

b. Bermain mengembangkan kemampuan kognitif anak 

Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. 

Proses ini terjadi ketika anak bermain peran dan bermain pura-pura. Vygotsky 

menjelaskan bahwa anak sebenarnya belum mampu berpikir abstrak. Makna dan objek 

masih berbaur menjadi satu. Ketika anak bermain telepon-teleponan, misalnya anak 

belajar bagaimana memahami perspektif orang lain dan bagaimana menemukan 

strategi bermain dengan orang lain, serta bagaimana anak memecahkan masalahnya.25  

Menurut piaget bahwa anak belajar mengkonstruksikan pengetahuan dengan 

berinteraksi dengan objek yang ada di sekitarnya.26 Anak-anak juga mempelajari cara 

                                                           
23A.M. Bandi Utama, teori bermain dalam (Bahan Mata Kuliah Teori Bermain Prodi 

PJKR/PGSD FIK UNY), hal. 11 

24Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h.152 

25Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h.148 

26M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h. 13 
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mengkelompokan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, untuk 

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

dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut.  Bermain 

menyediakan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan objek.27  

Bruner memberi penekanan pada manfaat bermain sebagai sarana 

mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas.28 Bermain mendukung tumbuhnya 

pikiran kreatif karena dalam bermain anak memilih sendiri kegiatan yang mereka 

sukai, belajar membuat identifikasi tentang banyak hal, belajar menikmati proses 

sebuah kegiatan, belajar mengontrol diri mereka sendiri, dan belajar mengenali makna 

sosialisasi dan keberadaan diri di antara teman sebaya. Dalam bermain, anak terdorong 

untuk melihat, mempertanyakan sesuatu, menemukan atau membuat jawaban, dan 

kemudian menguji jawaban, dan pertanyaan yang mereka buat sendiri.29 

Bermain dapat membuat rasa keingintahuan anak meningkat, anak akan lebih 

peka terhadap hal-hal yang mereka lihat, hal itu membuat anak lebih aktif dalam 

mempertanyakan segala hal bahkan dapat menemukan atau membuat jawaban, hal ini 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan kognitif anak. 

 

 

                                                           
27Dr. Masganti Sit, M.Ag, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 129 

28A.M. Bandi Utama, teori bermain dalam (Bahan Mata Kuliah Teori Bermain Prodi 
PJKR/PGSD FIK UNY), hal.14 

29Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h.148 
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c. Bermain mengembangkan emosional anak  

Setiap makhluk yang bernyawa tentu tidak terlepas dari peliknya masalah 

hidup. Pun anak-anak, sekalipun dunia mereka terkesan sangat sederhana, anak-anak 

juga kerap diterpa masalah dalam hidup. Freud mengatakan bahwa melalui bermain 

anak dapat memindahkan perasaan negatif ke objek bermainnya.30 Bermain membantu 

anak mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. 

Anak-anak yang bermain mesti berpikir tentang bagaimana mengorganisasikan materi 

sesuai dengan tujuan mereka bermain. 31 

Singer berpendapat bahwa bermain memiliki kekuatan positif untuk membantu 

perkembangan manusia terutama bermain imajinatif. Bagi Singer bermain juga 

memberikan masukan bagi anak mengenai mamjukan kecepatan masuknya stimulus 

baik dari dalam maupun dari dunia luar yaitu aktivitas otak yang secara konstan 

memainkan kembali dan merekam pengalaman-pengalaman. Melalui bermain anak 

dapat mengoptimalkan laju kecepatan stimulus karena mengalami emosi atau perasaan 

yang menyenangkan.32 

Kegiatan bermain anak dapat berekspresi secara bebas dan mengeluarkan 

segala keinginan maupun imajinasinya secara sesuka hati. Penyaluran emosi anak yang 

terpendam ini bisa dipengaruhi oleh aktivitas rutinitas yang melelahkan oleh anak, 

                                                           
30Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h. 100 

31Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h. 149 

32A.M. Bandi Utama, teori bermain dalam (Bahan Mata Kuliah Teori Bermain PJKR/PGSD 
FIK UNY), hal. 15 
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misalnya seharian anak diminta belajar. Maka dengan bermain ini anak dapat 

melepaskan energi yang terpendam sebagai bentuk relaksasi untuk menenangkan diri, 

sehingga mengurangi rasa lelah yang ada pada diri anak setelah seharian melakukan 

aktivitas belajar.33 

 Bagi anak bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan, sehingga dengan 

bermain anak mampu berekspresi dengan bebas dan juga dapat mengeluarkan 

imajinasinya, hal ini dapat membantu anak untuk mengorganisasi dan menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi. 

d. Bermain mengembangkan kemampuan bahasa  

Bermain membantu anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bermain 

menyediakan ruang dan waktu bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka 

saling berbicara, mengeluarkan pendapat, bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah 

bagi setiap persoalan yang muncul; terlebih-lebih kegiatan bermain peran. Kegiatan 

bermain peran memiliki manfaat yang sangat besar, terutama untuk menunjang 

perkembangan bahasa dan berbahasa anak, bahkan bermain peran memiliki andil yang 

besar bagi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial anak.34 Menurut Vigotsky 

menyebutkan bahwa bermain dengan bercakap-cakap menggambarkan anak sedang 

dalam tahap menggabungkan pikiran dan bahasa sebagai satu kesatuan. Jadi dengan 

bermain secara otomatis bahasa anak akan dapat berkembang dengan baik.35 

                                                           
                33M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h. 16 

34Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini,  h. 149 

35M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h. 14 
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Anak seringkali sulit untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di 

imajinasinya, dengan bermain anak akan belajar cara untuk berkomunikasi dengan 

teman-teman sekitarnya, melalui percakapan-percakapan atau saling bercerita. Dengan  

ini  perkembangan bahasa anak akan lebih baik. 

e. Bermain mengembangkan kemampuan sosial 

Bermain pasti akan melibatkan seorang atau sekelompok orang yang 

merupakan teman sebaya. Karena melibatkan orang lain dalam bermain dituntut 

adanya interaksi dan saling pengertian, serta bantu membantu antara satu sama lain.36 

Bermain juga memperkenalkan anak pada pengertian bahwa mereka adalah bagian dari 

masyarakat, oleh karena itu mereka harus belajar untuk mengenal dan menghargai 

masyarakat melalui fungsi bermain.37 Selama bermain, menurut Catron dan Allen, anak 

menemukan pengalaman baru, memanipulasi benda dan alatalat, berinteraksi dengan 

anak lain, dan mulai menyusun pengetahuannya tentang dunia. Bermain menyediakan 

kerangka bagi anak untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang diri mereka 

sendiri, orang lain, dan lingkungannya.38 

Bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Menurut Catron dan Allen, 

bermain mendukung perkembangan sosialisasi dalam hal-hal berikut ini. 

                                                           
36M. Fadlillah, M.Pd.I, Bermain & Permainan Anak Usia Dini, h. 17 

37Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h.113 

38Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini,  h.149 
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a. Interaksi sosial, yakni interaksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan 

memecahkan konflik. 

b. Kerja sama, yakni interaksi saling membantu, berbagi, dan pola 

pergiliran.Menghemat sumber daya, yakni menggunakan dan menjaga benda-

benda dan lingkungan secara tepat. 

c. Peduli terhadap orang lain, seperti memahami dan menerima perbedaan individu, 

memahami masalah multibudaya.39 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulakan bahwa manfaat dari bermain 

yaitu mampu mengembangkan kemampuan motorik pada anak baik motorik halus 

maupun motorik kasar. Yang dimana anak dibebeskan untuk bergerak sehingga 

kemampuan motoriknya dapat berkembang, mampu mengembangkan kemampuan 

kognitif yang dimana anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan 

objek, mengembangkan kemampuan emosional anak yang dimana anak diberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengembangkan kemampuan 

bahasa, mengembangkan kemampuan sosial yang dimana anak diajarkan untuk mampu 

berbaur dengan lingkungan sekitar, dan sebagai terapeutik anak. 

 

 

 

                                                           
39Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, h. 149 
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B. Bentuk-Bentuk Bermain  

Adapun beberapa bentuk-bentuk bermain yang dapat meningkatkan kreativitas 

anak antara lain: 

1. Pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk (hasta karya) 

Pengembangan kreativitas pada anak melalui kegiatan hasta karya ini memiliki 

posisi penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Tidak hanya kreativitas yang 

akan terfasilitasi untuk berkembang dengan baik, tetapi juga kemampuan kognitif anak. 

Dalam kegiataan hasta karya setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk 

membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya. Seperti 

permainan melukis baju, menghias kartu.40 

Pada dasarnya, hasil karya yang dibuat melalui aktivitas merancang, membuat, 

dan menyususn ini akan memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat menciptakan 

sesuatu yang baru, yang mungkin belum pernah mereka jumpai, ataupun mereka 

memodifikasi dari suatu benda yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih 

menarik. Apapun yang telah dibuat anak akan membantu mereka untuk menjadi lebih 

kreatif, dapat menampung segala imajinasi yang ada dikepala setiap anak dan antusias 

untuk menemukan atau menghasilkan sesuatu yang baru.  

 

 

                                                           
40Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, 

h.52 
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2. Pengembangan kreativitas melalui eksplorasi 

Eksplorasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, 

dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kegiatan seperti 

ini dilakukan dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada 

secara langsung. Eksplorasi merupakan bentuk kegiatan permainan yang dilakukan 

dengan cara menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari hal tertentu 

sambil mencari kesenangan atau sebagai hiburan dan permainan. Tujuan kegiatan 

eksplorasi di taman kanak-kanak adalah belajar mengelaborasi dan menggunakan 

kemampuan analisis sederhana dalam mengenal suatu objek. Misalnya permainan 

berkebun, main bola dilapangan, dan bermain pasir.41 

Mengakrabkan anak pada alam sekitar dapat menstimulasi kreativitas anak 

sebab melalui alam anak akan mengenal banyak hal yang beragam, unik dan spesifik.  

3. Pengembangan kreativitas melalui bahasa  

Anak-anak sering berbicara tentang apa yang terjadi baik pada dirinya sendiri 

maupun orang lain, mereka sering kali berbicara mengeluarkan apa yang ada dalam 

pikiran mereka. Sikap ini mendorong meningkatkan penggunaan bahasa dan dialog 

dengan orang lain. Salah satu jalan bagi mereka untuk menggunakan bahasa adalah 

ekspresi perasaan. Ada 3 fungsi bahasa pada anak yaitu, meniru ucapan orang dewasa, 

                                                           
41Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, 

h.55 
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membayangkan situasi, mengatur permainan. Misalnya kegiatan mendongeng, berbagi 

pengalaman, dan mengarang carita.42 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk permainan 

yang dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu dengan permainan membuat suatu 

hasta karya yang dimana anak akan dapat mengembangkan apa yang ada dalam 

imajinasinya, permainan eksplorasi yaitu anak akan bermain di alam, sehingga anak 

akan lebih mengenal banyak hal yang beragam yang tidak mereka temui di dalam 

ruangan. Permainan melalui bahasa seperti anak di beri kesempatan untuk bercerita 

tentang berbagai hal menggunakan bahasa mereka sendiri. 

C. Kreativitas Anak 

1. Pengertian Kreativitas Anak  

Kreativitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu.43 Sedangkan 

kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan 

sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya.  

James J. Gallagher  mengatakan bahwa “Creativity is a mental process by which 

an individual crates new ideas or products, or recombines existing ideas and product, 

in fashion that is novel to him or her “ (kreativitas merupakan suatu proses mental yang 

dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan 

                                                           
42Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, 

h.65 

43Trisno Yuwono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkola) h.330 
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antara keduanya yang pada akhirnyakan melekat pada dirinya).44Menurut Rothemberg, 

kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide/gagasan dan solusi yang baru 

dan berguna untuk memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.45Harris mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu 

kemampuan, yaitu kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu yang 

baru, kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan mengombinasikan, 

mengubah, menerapkan ulang ide-ide yang sudah ada; suatu sikap, yaitu kemauan 

untuk menerima perubahan dan pembaharuan, bermain dengan ide dan memiliki 

fleksibilitas dalam pandangan; suatu proses, yaitu proses bekerja keras dan terus 

menerus sedikit demi sedikit untuk membuat perubahan dan perbaikan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan.46 

Supriadi mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif 

berbeda dengan apa yang telah ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya 

eskalasi dalam kemampuan berfikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, 

dan integritas antara setiap tahap perkembangan.47Utami Munandar mendefinisikan 

                                                           
44Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, 

h. 13 

45Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini,  h. 42 

46Asep Saepul Hamdani, Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran Matematika 
dengan Soal Terbuka ( Open Ended)., h 2 

47Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-
Kanak, h. 13 
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bahwa Kreativitas adalah kemampuan yang dicerminkan kelancaran, keluesan 

(fleksibilitas) dan orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan.48 

Berdasarkan atas beberapa pendapat para hali diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses atau kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan tentunya berbeda dari penemuan-penemuan 

sebelumnya, serta melahirkan gagasan-gagasan serta pemikiran-pemikiran yang dapat 

menjadi referensi dalam berbagai bidang. 

Sedangkan Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian 

anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 

yang belum dewasa.49 

Dalam konsideran undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.50 

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”51.Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. 

Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-

                                                           
489S.C Utami Manandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah  h. 12 

49W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  h. 25 

50M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,( Sinar Grafika, Jakarta, 2013 ), h. 8 

51R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur,( 2005) 
, h. 113 
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anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki 

hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan 

pelanggaran terhadap hak-haknya52.  

Dalam psikologi perkembangan, anak-anak mengalami beberapa periode tahap 

perkembangan. Hurlock menyatakan, ada lima tahapan perkembangan yang dialami 

pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal, yaitu periode konsepsi sampai lahir. 

Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran hingga akhir minggu kedua. Ketiga,akhir 

minggu kedua masa kelahiran akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak 

dua sampai enam tahun. Kelima, akhir masa anak-anak, enam sepuluh atau dua belas 

tahun53.  

Berdasarkan catatan sejarah, telah berlangsung beberapa abad lamanya anak-

anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Anak-anak dianggap telah terbentuk 

sepenuhnya sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Diperkirakan paham ini telah 

merata dan mendominasi abad pertengahan. Pandangan tersebut tercermin pada 

lukisan-lukisan yang dibuat pada abad pertengahan, di mana secara umum anak-anak, 

bahkan anak baru lahir diilustrasikan dengan proporsi tubuh dan karakteristik wajah 

sebagaimana orang dewasa. Anak-anak dan orang dewasa dibedakan hanya pada 

                                                           
52Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, (1992), h. 28 

53Dr. Masganti Sit, M.Ag, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, ( Cet,1; Depok, Kencana 
2017) h.13 
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ukuran tubuhnya saja. Fakta ini merupakan bukti bahwa anak-anak dianggap telah 

mencapai bentuk sempurna.54 

Pada dasarnya manusia lahir dengan membawa potensi kreatif. Pada awal 

perkembangannya, seorang bayi dapat memanipulasi gerakan ataupun suara hanya 

dengan kemampuan pengamatan dan pendengarannya. Ia belajar mencoba, meniru, 

berkreasi, dan mengekspresikan diri sesuai dengan gayanya sendiri yang khas dan 

unik.55 

Perkembangan kreativitas anak adalah untuk mengembangkan kecerdasan dan 

kemampuan anak dalam mengekspresikan serta menghasilkan sesuatu yang baru. Jika 

potensi yang dimilikinya dikembangkan dengan baik maka anak akan dapat 

mewujudkan dan mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang sejati.56Dengan 

potensi kreativitas anak alami yang dimilkinya, maka anak akan senantiasa 

membutuhkan aktivitas yang syarat dengan ide kreatif. Secara alami rasa ingin tahu 

dan keinginan untuk mempelajari sesuatu itu telah ada dan dikaruniakan Tuhan. Maka 

secara natural anak pun memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu menurut 

caranya sendiri.57 

                                                           
54Dr. Dadan Suryana, M.Pd, Hakikat Anak Usia Dini Dalam Modul Dasar-Dasar Pendidikan 

TK Paud4107/Modul 1, h. 18 

55Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-
Kanak, h. 35 

56Sri Mulyati,Amalia Aqmarina Sukmawijaya, Meningkatkan Kreativitas Pada Anak Dalam 
Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan Vol 2, No 2, Mei (2013) h.  125 

57Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-
Kanak, h. 37 
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Pengembangan kreativitas sangat penting dikembangkan sejak usia dini karena 

kreativitas sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan aspek-aspek 

perkembangan anak usia dini, apabila kreativitas anak tidak dikembangkan sejak dini 

maka kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berfikir anak tidak berkembang 

karena untuk menciptakan suatu produk dan bakat kreativitas yang tinggi diperlukan 

kecerdasan yang cukup tinggi pula. Misalnya, ketika anak diminta untuk membuat 

sesuatu dari bentuk-bentuk persegi, kalau anak membuat persegi itu menjadi rumah, 

buku, kotak obat, atau peti maka hal ini menunjukkan kelancaran anak mengungkapkan 

ide karena ide yang dihasilkan bervariasi.58 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak 

memiliki kreatifitas mereka masing-masing. Orang tua serta pendidik menjadi salah 

satu titik tumpuh berkembangnya kreativitas anak. Kreativitas anak baiknya  mulai 

dikembangkan se dini mungkin agar lebih perkembangan kecerdasan baik secara 

intelektual maupun bakat dapat berjalan seimbang dengan kreativitas yang mereka 

miliki. 

2. Ciri-ciri kreativitas anak 

Salah satu aspek penting dalam memahami kreativitas pada anak yaitu 

mengetahui terlebih dahulu mengenai ciri-ciri kreativitas itu sendiri, hal ini agar upaya 

                                                           
58Sri Mulyati,Amalia Aqmarina Sukmawijaya, Meningkatkan Kreativitas Pada Anak Dalam 

Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan Vol 2, No 2, Mei (2013) h. 126 
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dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan kreativitas serta 

lingkungan yang turut mempengaruhi nya. 

Supriadi mengatakan bahwa “ciri-ciri kreativitas dapat di kelompokkan dalam 

kategori kognitif, dan non kognitif. Ciri-ciri kognitif diantaranya orisinilitas, 

fleksibilitas, kelancaran, dan elabirasi. Sedangkan ciri non kognitif diantaranya 

motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri-ciri ini sama pentingnya kecerdasan 

yang tidak tunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun.59 

Ciri-ciri kreativitas menurut Utami Munandar yaitu:  

a. Dorongan ingin tau besar. 

b. Sering mengajukan pertanyaan yang baik.  

c. Memberikan banyak gagasan dan usul teradap suatu masalah. 

d. Bebas dalam menyatakan pendapat.  

e. Mempunyai rasa keindahan. 

f. Menonjol dalam satu bidang seni. 

g. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkanya, serta tidak mudah 

terpengaruh oleh orang lain. 

h. Daya imajinasi kuat. 

                                                           
59 Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-

Kanak, h.15 
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i. Keaslian ( orisinilitas) tinggi, tampak dalam ungkapan gagasan, karangan, dan 

sebagainya dalam pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara orisinil 

yang jarang diperlihatkan oleh anak-anak lain. 

j. Dapat bekerja sendiri. 

k. Senang mencoba hal-hal baru. 

l. Kemampuan mengembangkan atau memerinci suatu gagasan ( kemampuan 

elaborasi)60 

Berdasarkan ciri kreativitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas dapat 

ditunjang dengan kecerdasan dan kondisi psikologi yang baik. Pada hal inilah orang 

tua maupun pendidik mempunyai peran penting dalam menyeimbangkan aspek-aspek 

tersebut, agar anak yang kreatif dapat berkembang secara optimal baik dalam hal 

inteligensi, sosial dan emosinya. 

3. Fungsi kreativitas anak 

Menurut Munandar, Pelaksanaan pengembangan kreativitas pada anak 

merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menunjang mengembangkan 

kreativitas anak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pengembangan kreativitas pada anak 

sebagai berikut : 

a. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif anak. Melalui 

pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan untuk memenuhi 

                                                           
60Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep Dan Teori), ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2017), h.75 
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kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri, menciptakan sesuatu yang lain 

dan baru. Kegiatan yang menghasilkan sesuatu ini dapat memupuk sikap untuk 

terus sibuk diri dengan kegiatan kreatif akan memacu perkembangan kognitif atau 

ketrampilan berpikir. 

b. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Pengembangan 

kreativitas mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan berekspresi itu anak 

dapat menyalurkan perasaanperasaan yang dapat menyebabkan ketegangan-

ketegangan pada dirinya, seperti perasaan lebih, kecewa, khawatir, takut dan lain-

lain yang mungkin tidak dapat dikatakannya. 

c. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. Selain 

kegiatan berekspresi yang bersifat mencipta anak juga dibiasakan dan dilatih untuk 

menghayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan tarian, 

musik dan sebagainya.61 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengembangan 

kreativitas anak sangat banyak berdampak pada aspek pertumbuhan anak, baik dalam 

kecerdesan kognitif, perkembangan estetika dan juga sangat berpengaruh pada 

kesehatan jiwa anak. Itu sebabnya mengapa sangat dianjurkan untuk mengembangkan 

kreativitas anak sedini mungkin. 

 

                                                           
61Utami Munandar, Mengembangkan Kreativitas Anak Berbakat, ( Jakarta; Rineka Cipta, 2004) 

Hal. 55 
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D. Kreativitas Anak Menurut Perspektif Islam 

Kreativitas disebutkan sebagai idiom asasi yang menandai keunggulan citra 

manusia dan peradabannya. Maka dari itu Islam sangat menekankan sikap kreatif 

terhadap umatnya agar mampu bekerja dan menunjang kembali kemajuan peradaban 

Islam yang unggul di bumi ini.62 

Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah dan abd di muka bumi ini di 

perintahkan untuk mengelolah bumi. Membudidayakan alam secara kreatif. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pandangan islam manusia tidak hanya 

ditempatkan secara simplikatif sebagai bagian dari sistematik dari realitas 

mikrokosmos. Namun lebih jauh islam menuntut manusia untuk kreatif dalam 

mengelola alam sebagai sumber daya materil. Hal ini adalah perwujudan tugas manusia 

dimuka bumi. Manusia sebagai khalifah dan abdullah diberikan kebebasan berkreasi.63 

Fakta tentang potensi kreatif manusia dapat kita lihat dalam hal kecerdasan 

intelektual maupun spiritualitas. Sejumlah anak disebut ahli-ahli psikologi 

perkembangan sebagai gifted child atau anak yang berbakat intelektual. Mereka 

memiliki kemampuan belajar yang sangat besar, sebagaian dari mereka adalah anak-

anak yang kreatif. Sejumlah anak mempunyai kemampuan berceramah yang luar biasa 

                                                           
62Oliver Leaman, op.cit, h. 135 

63Uci Sabusi, Rudi Ahmad Suryadi, Kenali Dirimu:Upaya Memahami Manusia Dalam Al-
Quran,Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.145 
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bahkan saat mereka baru berusia lima tahun, mereka mampu berceramah bagaikan 

muballigh kelas wahid.64  

Allah Swt berfirman dalam QS. al-A‟raf/7: 10; 

اَتشَُرُونََوَلَقَدمََ َمَّ كَّـنّٰكُمفِىَالارَضَِوَجَعَلَََلَـكَُفيِهَاَمَعَايِشََقَلِيلَا  

Terjemahnya :  

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami Sediakan 
(sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.65 

Pelimpahan karunia Allah yang menciptakan bumi sebagai sumber kehidupan 

dan tempat singgah manusia, menuntut manusia untuk mengembangkan potensi yang 

telah dimilikinya. Alam ini diciptakan dengan kesesuaian-kesesuaian yang dapat 

menjadikan manusia nyaman dalam keberlangsungan hidup. Dia menciptakan 

kesemuanya sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusianya. Dari hal 

ini manusia kemudian dianugerahkan kemampuan atau potensi untuk “menundukkan 

alam”. Demikianlah sesungguhnya pandangan Islam seperti yang dijelaskan dalam 

ayat ini. Dimana selalu menghubungkan semua perincian dari wujud terkecil sekalipun. 

Allah menciptakan alam raya. Allah pun menciptakan manusia. Kehendak-Nya 

menjadikan alam raya ini memungkinkan manusia dapat berkembang biak. Allah pun 

memberikan potensi dalam diri manusia untuk menjadikannya mampu mengenal 

sebagian hukum-hukum alam dan menggunakannya untuk memenuhi segala hajat 

                                                           

64H. fuad nashori, rachmy diana mucharam, mengembangkan kreativitas dalam perspektif 
psikologi islami, (jogjakarta, menara kudus, 2002) cet ke-1 h.38 

65 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ( Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah). 2012. h . 151 
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mereka.66Demikianlah penjelasan Quraish Shihab dalam uraian penafsirannya 

mengenai ayat ini. 

Pada dasarnya seluruh ajaran Islam dalam al-Qur‟an merupakan sebuah ajaran 

kreatif. Kalangan progresif meyakini al-Qur‟an selalu menciptakan pesan baru, 

hukum, komunitas dan peradaban baru. Islam tidak dapat dilepaskan dari hal unik yang 

selalu menggerakannya, yakni kekuatan firman Tuhan yang kreatif. Maka al-Qur‟an 

bahkan patut disebut sebagai “kitab kreatif”. Al Qur‟an adalah gambaran kreativitas 

Tuhan yang menakjubkan selalu berada pada lingkaran dinamisme. Dinamisme 

Kreativitas Tuhan dapat dialihkan kepada manusia, karena Tuhan meniupkan jiwa-Nya 

kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan 

memberikan kepercayaan berupa kreativitas.67 

Untuk meningkatkan kreativitas anak diperlukan pendidikan. Pendidikan 

merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, sifat kreatif dan 

kritis merupakan sifat mutlak yang dipentingkan dalam peningkatan wawasan 

psikologi pendidikan yang terdidik. Maka berkaitan dengan hal ini setiap lembaga 

pendidikan diharuskan memiliki metode tertentu untuk menunjang pertumbuhan kedua 

sifat diatas. Ini didasarkan atas semangat pembaruan yang ditanamkan pada setiap 

                                                           
66Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian 

alQur’an¸(Lentera Hati, Jakarta, 2009), Jilid 4, h. 24 

67Budhy Munawar, Rachman, Argumen Islam untuk Liberalisme, (jakarta,PT. Grasindo, 2010), 
h. 165 
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peserta didik.68Dalam perspektif psikologi islam mempercayai bahwa yang berperan 

dalam menerima ilham atau ide-ide baru bukan hanya akal pikir manusia, tapi juga 

qolbu atau hati nurani manusia. Hal ini sebagaimana banyak diungkapkan oleh 

pemikiran dan hasil-hasil penelitian modern selama ini. Sebagaimana yang 

diungkapkan imam ghazali, pada dasarnya manusia dapat memperoleh nur atau cahaya 

( yang berisi pengetahuan, kebenaran, bimbingan, petunjuk, dsb) dari Allah Swt, baik 

diminta maupun tidak diminta. Allah dapat begitu saja memasukan pengetahuan, ide 

atau ilham ke qolbu manusia.69  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

kreatifitas anak dibutuhkan bimbingan melalui pendidikan agar dapat mengembangkan 

kecerdasan intelektualnya, sejalan dengan itu juga perlu bimbingan spiritualis agar 

anak memiliki akhlak, perilaku dan hati yang mulia. Pendidikan merupakan upaya yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketaqwaan anak terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Dalam hal ini, sifat kreatif serta kritis anak merupakan sifat mutlak yang 

sangat penting dalam meningkatkan wawasan psikologi pendidikan anak yang terdidik.  

 

 

                                                           
68Jusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, ( Jakarta; Gema Insani Press, 1995) h.73 

69H. fuad nashori, rachmy diana mucharam, mengembangkan kreativitas dalam perspektif 
psikologi islami,  h.109 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller dalam Moleong 

menjelaskan, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmi pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada “pengamatan” manusia dalam kawasannya 

sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya1. 

2. Lokasi penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang harus 

dipertimbagkan dalam menetapkan lokasi  penelitian yaitu tempat, pelaku dan 

kegiatan.2 

                                                                 

1Sulaiman saat,sitti mania, pengantar metodologi penelitian panduan bagi pemula ,                      
(gowa,sulawesi selatan; pustaka almaida) hal. 129 

2S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.  
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Oleh karena itu lokasi yang ingin dijadikan tempat penelitian adalah Tk Nurul 

Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun hal 

yang mendasari calon peneliti memilih tempat tersebut karena setelah dilakukannya 

pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan, penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana implementasi terapi bermain dalam meningkatkan kreativitas 

anak di Tk tersebut yang  diketahui usia-usia taman kanak-kanak adalah usia bermain 

bagi anak. Adapun hal lain yang mendasari peneliti memilih lokasi tersebut 

dikarenakan mudahnya mendapat data yang akurat serta lokasinya muda dijangkau 

oleh penulis. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan bimbingan  

Pendekatan bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari pemberian 

bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup.3 Dalam hal ini pendekatan 

bimbingan yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena 

dengan memberikan pembinaan. Pendekatan ilmi ini digunakan karena objek 

pengaplikasian dari penelitian ini membutuhkan jasa ilmi tersebut untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan dalam bentuk bimbingan.  

 

                                                                 
3Bimo Walgito, Bimbingan Dan Penyuluhan Disekolah , Edisi Ke-Empat (Cet, II; Yogyakarta: 

PT Andi Offset, 1993), Hal.2  
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C. Sumber Data 

1. Sumber data primer  

Sumber Data primer adalah  sumber utama  yang diambil langsung di lokasi 

penelitian yaitun informan.4 Adapun yang menjadi informan kunci yaitu Guru/Pembina 

Rahmawati S.Pd, adapun yang menjadi informan tambahan yaitu Kepala Sekolah 

Hj.Subaedah, S.Pd, Guru/ Pembina Wildana,SE ,Orang Tua Anak Dg Muna dan 

penulis melakukan penelitian terhadap tiga orang anak yaitu Syakira, Agung Permana, 

Dan Nadhifa 

2. Sumber data sekunder 

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder.5 Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

beberapa jurnal, literatur, serta artikel yang memiliki relevansi terkait dengan objek 

penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 

                                                                 
4Djam’an Satori dan Aan Kamariah,  Metodelogi Penelitian Kualitatif (Cet. 1; bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 50.  

5Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan 
Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Cet. I; 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013),h.128.  
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1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.6. Observasi yang akan dilakukan penulis 

yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan 

gejala yang ada di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 

mendengarkan, mengamati serta membuat catatan yang dapat digunakan untuk 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data melalui cara tatap muka yang dilakukan 

pewawancara dan informan, yang dimana pewawancara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan, jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh informan 

dicatat atau direkam oleh pewawancara menggunkan alat perekam. Wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis beras pokok-pokok yang 

ditanyakan pada informan dalam proses wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

                                                                 
6Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 

h. 115. 
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didapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang 

memberi informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi7. Selanjutnya 

penulis akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi melalui cara pengambilan 

gambar atau foto lalu menguraikan nya ke arah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah penulis sendiri, yaitu penulis 

yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga 

pelaporan hasil penelitian.8 Penulis sebagai instrumen harus memunyai kemampuan 

dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrumen yang digunakan. Instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen.9 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah serta 

menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 

                                                                 
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 

2017), hal. 83. 

8S.nasution, metode research ( jakarta: bumi aksara.2006) hal. 24 

9Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, hal. 222 
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sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti dan 

diolah secara kualitatif deskriptif.10 

2. Teknik analisis data  

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan 

seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang 

harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan11.Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Kelanjutan dari pengumpulan data berawal 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari 

hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Ada tiga cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu:  

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah penulis dapat melakukan 

pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan transformasi 

data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.12 Reduksi data  

diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian, 

dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali 

dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 

                                                                 
10Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 

Hal. 246. 

11Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam 
Negeri Yogyakarta, h. 20 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 247. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian Data (Data Display) Penyajian data yang telah diperoleh dari 

lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang 

dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan 

masalah. Maka penyajian data tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data 

substantif dan mana data pendukung.13 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)  

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.14 Kesimpulan juga diverifikasi 

selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan 

yang ada. 

 

                                                                 
13Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif(Cet V; Jakarta: Prenada Medeia Group, 2011), h.27. 

14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Taman kanak-kanak (TK) Nurul Ilmi secara geografis terletak di jalan Dato 

Ripanggentungan, lebih tepatnya berada di dalam BTN Paccinongan, RT 03 RW 09, 

Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa . Letaknya yang 

strategis sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat serta dapat memudahkan 

masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya  

2. Sejarah Singkat Berdirinya TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Taman kanak-kanak nuru ilmi didirikan pada tahun 1999 di bawah naungan 

yayasan ahmad habiby arafaat yang diketuai oleh ketua yayasan bernama prof dr. 

h.bahaking rama,MS beliau adalag orang yang sangat berjasa dilembaga ini. Pada saat 

itu merasa sangat prihatin melihat kondisi di lapangan kerena sangat banyak usia pra 

sekolah yaitu anak usia dini, akhirnya mengambil kesimpulan untuk mendirikan taman 

kanak-kanak dengan gedung milik sendiri namun antusias para masyarakat menerima 

PAUD sebagai program baru di lingkungan tersebut, PAUD ini beroperasi pada tahun 

2000. 
TK nurul ilmi didirikan untuk membantu masyarakat agar tidak jauh  

menyekolahkan anaknya, dan untuk memperkenalkan pendidikan anak usia dini di 

lingkungan tersebut, pada saat itu yang ikut mensukseskan TK nurul ilmi adalah isteri 

tercinta dari ketua yayasan beliau menjabat sebagai kepala TK nurul ilmi yang pada 

saat ini jasanya tidak dapat dilupakan, beliau bernama Hj. Mantasiah, dan saat ini yang 
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 menjabat sebagai kepala TK nurul ilmi adalah Hj. Subaedah, s.pd, beliau juga yang 

telah mengabdikan dirinya sejak berdirinya TK nurul ilmi sampai sekarang, 

Sejak berdirinya TK nurul ilmi jumlah murid dari tahun ke tahun sangat 

meningkat dan fasilitas sarana dan prasarana juga semakin berkembangan, dari segi 

sdm pendidik sudah mulai merelevankan pendidikan sesuai bidangnya. 

3. Profil TK Nurul Ilmi Paccinongan 

a. Data Yayasan  

 Nama    : Yayasan Pendidikan Ahmad Habiby Arafaat 

Alamat    : Jl. Dato Ri Panggentungang 

Nomor    : 800/241/Dikorda/III/2015 

Tahun   : 2000 

Nama Ketua Yayasan : Prof Dr. H. Bahaking Rama, MS 

Agama   : Islam 

Alamat   : Jl. Bonto Tangnga 

b. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah  :  TK Nurul Ilmi 

NPWP TK Nurul Ilmi : 72.205.115.8-807.000 

Alamat    : Jl. Dato Ri Panggentungang 

Kelurahan  : Paccinongan  

Kecamatan  : Somba Opu  

 Kabupaten  : Gowa 

 Provinsi   : Sulawesi Selatan  
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 Tahun Berdiri   : 1999  

 Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Nurul Ilmi 

 NPSN    : 69789340 

 NSS    : 2190301018 

4. Visi dan Misi TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Adapun visi dan misi TK Nurul Ilmi Paccinongan adalah sebagai berikut: 

a. Visi  

Membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil, berakhlak mulia, sholeh dan 

sholeha sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif 

2) Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak 

3) Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan keterampilan 

kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak 

5. Tujuan TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Adapun tujuan dari TK Nurul Ilmi Paccinongan adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif 

b. Mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama dan 

bangsa 

c. Meningkatkan profesional tenaga pendidik dalam mengelolah pendidikan yang 

menyenangkan dan perpotensi serta berkualitas 

d. Menciptakan suasana sekolah yang bernuasa agama dan disiplin.  
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6. Tugas pokok dan fungsi pengelola sekolah TK Nurul Ilmi Paccinongan  

a. KETUA Yayasan Ahmad Habiby Arafaat, bertanggung jawab dalam:  

1) Meningkatkan mutu dan program pendidikan di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

2) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi sarana dan 

prasarana  

b. KEPALA TK Nurul Ilmi Paccinongan, bertanggung jawab dalam : 

1) Pengembangan program TK Nurul Ilmi Paccinongan 

2) Mengkordinasikan guru-guru dan staf TK Nurul Ilmi Paccinongan 

3) Mengelolah administrasi TK 

4) Mengadakan supervisi kelas 

5) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja guru dan staf 

6) Melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran 

7) Meningkatkan SDM guru dan staf 

c. GURU, bertanggung jawab dalam : 

1) Menyusun rencana pembelajaran  

2) Mengelolah pembelajaran sesaui dengan kelompoknya  

3) Menyususn laporan perkembangana anak 

4) Melakukan kerjasama dengan orang tua dalam program parenting  

d. TENAGA ADMINISTRASI/TU, bertanggung jawab dalam: 

1) Memberikan pelayanan administratif terhadap guru, orang tua, dan peserta 

didik. 

2) Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik 
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3) Mengelolah sarana dan prasarana TK 

4) Mengelola keuangan 

7. Keadaan tanah, bangunan, ruang dan infrastruktur TK Nurul Ilmi 

Paccinongan 

a. Tanah  

Status Kepemilikan Tanah  : Milik 

Luas Tanah Dan Bangunan  : 300 M2 

b. Bangunan / ruangan  

Tabel 4.1 

Daftar bangunan/gedung TK Nurul Ilmi Paccinongan 2021 

Sumber data : kepala sekolah Tk Nurul Ilmi Paccinongan 

 

 

 

No Nama Bangunan/ Gedung Jumlah Ukuran 

1.  Ruang Belajar/ Ruang 

Kelas 

2 6 X 5 M 

2.  Ruang Kantor 1 4 X 4 M 

3.  WC 2 2 X 2 M 

4.  Halaman 1 8 X 12 M 

5.  Dapur 1 3X 2 M 
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KETUA YAYASAN  

KEPALA SEKOLAH 

GURU 

KELOMPOK B1 

MASYARAKAT 

SISWA 

KELOMPOK A KELOMPOK B2 

PEMBINA  KETUA KOMITE  

PENJAGA 
SEKOLAH  

TATA USAHA 

8. Struktur organisasi TK Nurul Ilmi Paccinongan  

Adapun struktur organisasi di TK Nurul Ilmi Paccinongan sebagai berikut : 
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9. Data Keadaan Guru / Pegawai TK Nurul Ilmi Paccinongan 

 Adapun data guru/ pegawai yang ada di TK Nurul Ilmi Paccinongan sebagai 
berikut : 

a. Data Kepala Sekolah  

Nama      : Hj. Subaedah, S.Pd 

Nip      : 196612312007012107 

Jenis Kelamim    : Perempuan  

Tempat/ Tanggal Lahir    : Pao-Pao, 31-12-1965 

Ijazah Terakhir     : S1 

Agama      : Islam 

Status Kepegawaian    : PNS  

 Mulai Bekerja Di Tk Nurul Ilmi   : 20-7-2000 

Alamat      : Pao- Pao  

b. Data Guru/ Pegawai  
Tabel 4.2 

Data guru/pegawai TK Nurul Ilmi Paccinongan  

N
o  

Nama Nip/ Niy Agam
a 

Alamat Ijazah 
Terakhi

r 

Status 
Kepegawaia

n 

 

1 Kasmi 19841152001100
08 

Islam Taeng-
taeng 

Sma Gty 

2  Wildana, S 
E 

19721213200200
09 

Islam Makassa
r 

S1 Gty 

3 Ifawati 
sulaimantir

a 

19810612005200
15 

Islam Paccino 
ngan 

Smk Gty 

4 Rahmawat
i, S.pd 

19790810201901
14 

Islam Paccino 
ngan 

S1 Gty 

 
Sumber data : : kepala sekolah Tk Nurul Ilmi Paccinongan 
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10. Proses belajar dan pembelajaran TK Nurul Ilmi Pacciningan 

Waktu pelaksanaan belajar mengajar di TK Nurul Ilmi Pacciningan adalah 

sebagai berikut :  

a. Hari pembelajaran : senin s.d sabtu  

b. Jam pembelajaran : 8.00 s.d 10.30 WITA 

c. Jumlah ruang belajar : 2 ruang 

11. Inventaris alat permainan edukatif  

Tabel 4.3 

Daftar alat permainan edukatif TK Nurul Ilmi Paccinongan 

No Nama Permainan Jumlah 

Unit 

Kondisi 

Barang 

Keterangan 

1. Rambu-Rambu Lalu 

Lintas 

2 Set Baik Ape Dalam 

2. Tangga Integram 1 Set Rusak 

Ringan 

Ape Dalam 

3. Mobil-Mobilan Balok 2 Set Rusak 

Ringan 

Ape Dalam 

4. Balok Susun 1 Set Baik Ape Dalam 

5. Sudut Kendaraan 1 Set Baik Ape Dalam 

6. Bak Pasir 3 Baik Ape Luar 

7. Luncuran 1 Baik Ape Luar 
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sumber data : : kepala sekolah Tk Nurul Ilmi Paccinongan 

12. Jumlah peserta didik TK Nurul Ilmi Pacciningan 

Tabel 4.4 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah anak 

A 5 11 16 

B 7 12 19 

Jumlah 35 

Sumber data : : kepala sekolah Tk Nurul Ilmi Paccinongan 

13. Daftar Nama Murid TK Nurul Ilmi Paccinongan  

14. Tabel 4.5 

No  Daftar Nama Murid 

1 A.Syakirah 10 Muh Nizhar Ali 

2 Qyara Safira Ramadan 11 Nadhifa 

3 Najmah Almira 12 Muh. Revan Alfaro 

8. Ayunan Besar 1 Baik Ape Luar 

9. Ayunan Kecil 6 Baik Ape Luar 

10. Tangga Majemuk 2 Baik Ape Luar 

11. Tangga Bulan 1 Baik Ape Luar 

12. Kuda-Kuda Besi 1 Baik Ape Luar 

13. Mandi Bola 1 Baik Ape Luar 

14. Jungkitan 2 Baik Ape Luar 
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4 Agung Permana 13 Muh Syafiq Shabri 

5 Adelia Syakira 14 Muh Syafiq 

6 Azzah Fitra Mumtazal 15 Siti Muhriana 

7 Azzah Fitra Mumtazal 16 Zacky Al Qifari 

8  Faidah Annayla 17 Nur Afizah Azzahra 

9 Muh.Nur Ikzan 18 Fatrun Malaeka 

 19 Aura Dewi Kusman 

Sumber data : guru/pembina TK Nurul Ilmi Paccinongan 

B. Bentuk Penerapan Terapi Bermain Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Di 

TK Nurul Ilmi Paccinongan. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan terapi bermain dalam meningkatkan 

kreativitas anak terdapat dalam dua bentuk yaitu : 

1. Terapi Bermain Menciptakan Produk ( Hasta Karya ) 

Terapi bermain menciptakan produk ( hasta karya) ini memiliki manfaat yang 

sangat baik dalam berbagai aspek perkembangan anak, tidak hanya dapat 

meningkatkan kreativitas anak, namun juga mampu meningkatkan kognitif anak. 

Dalam kegiatan hasta karya setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk 

membentuk bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khyalannya. Kegiatan ini 

dilakukan setiap minggu namun tidak memiliki hari khusus, jadi guru akan 

mengkondisikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan permainan hasta karya ini. 

Contoh permainan hasta karya yaitu permainan balok. Sebagaimana yang diungkapkan 
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oleh wildana sebagai guru/pembina di TK nurul ilmi bahwa permainan hasta karya ini 

merupakan permainan yang cukup digemari oleh anak-anak. Mereka selalu antusias 

jika diberikan permainan ini salah satunya adalah permainan menyusun balok. Dengan 

permainan menyusun balok ini anak-anak akan mampu menciptakan bentuk-bentuk 

yang menarik yang ada dalam imajinasi setiap anak, sehingga kreativitas yang dimiliki 

oleh anak akan berkembang.1 

Permainan balok ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, anak-

anak akan di berikan potongan-potongan balok dengan beraneka ragam bentuk, setiap 

anak bebas untuk menyusun balok-balok tersebut agar menjadi sebuah bangunan, 

terowongan, mobil-mobilan dan lain-lain sesuai imajinasi setiap anak. 

Rahmawati yang juga sebagai guru/pembina di TK nurul ilmi menambahkan 

bahwa pentingnya meningktkan kreativitas anak pada usia pra sekolah, menurut 

Rahmawati setiap anak sudah memiliki kreativitas mereka masing-masing namun perlu 

pembinaan yang baik agar anak mampu menyadari serta mengembangkan kemampuan 

kreativitas yang sudah mereka miliki. Salah satu cara yaitu dengan bermain, sebab pada 

usia pra sekolah merupakan usia bermain anak yang tidak akan bisa dilepaskan dalam 

keseharian anak.2 

                                                                 
1Wildana (48 Tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan, 04 April 

2021. 
2Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
 



63 
 

 
 

Pernyataan diatas sesuai dengan yang telah peneliti amati terhadap 3 orang anak 

yang dijadikan sebagai sample dalam penelitian ini, peneliti melihat tinggi nya rasa 

antusias yang ada pada anak ketika sedang bermain menyusun balok, setelah guru 

menyiapkan balok-balok tersebut di atas meja, anak-anak dengan cekatan langsung 

mengambil dan menyusun potongan-potongan balok tersebut sehingga dapat menjadi 

sebuah bentuk yang berbeda-beda. Kerja sama serta rasa sosial juga terlihat saat 

bermain menyusun balok, yang dimana setiap anak terlihat saling berbagi dan saling 

membantu satu sama lain.  

Dg.muna sebagai orang tua salah satu siswa di TK nurul ilmi mengatakan jika 

ia merasakan banyak hal baru yang dilakukan oleh anaknya di rumah, ia merasakan 

jika anaknya terlihat lebih aktif . sering kali ia melihat anaknya menyusun berbagai hal 

yang terdapat di rumahnya menjadi suatu bentuk yang beraneka ragam, seperti 

menyusun batu hingga membentuk suatu bangunan segitiga, menyusun botol-botol 

bekas dan lain-lain.3 

Hj subaedah sebagai kepala sekolah di TK nurul ilmi mengatakan jika 

menyediakan permainan-permainan yang edukatif merupakan tugas pokok sebuah 

taman kanak-kanak, sebab salah satu faktor penting terhadap penerapan terapi bermain 

ini tentunya ada pada jumlah serta kualitas permainan yang baik agar dapat menarik 

perhatian anak dan tentunya aman untuk di mainkan oleh anak-anak. Beliau juga 

menambahkan bahwa guru harus mendampingi anak-anak dalam bermain, untuk 

                                                                 
3Dg Muna, ( 40 Tahun ), Orang Tua Siswa, Wawancara, Di Btn Paccinongan Harapan, 05 

April 2021  
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mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta agar menciptakan kondisi bermain yang 

menyenangkan untuk anak.4 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka terapi bermain menciptakan 

produk (hasta karya) salah satunya yaitu menyusun balok berorientasi pada 

pengembangan kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan membentuk, menyusun 

dan mengonstruksi potongan-potongan balok menjadi sebuah bentuk yang ada dalam 

imajinasi setiap anak. Permainan ini juga mampu menciptakan sikap saling tolong 

menolong serta kerja sama antara satu sama lain hingga sikap sosial anak pun dapat 

ikut terbentuk. 

2. Terapi Bermain Melalui Eksplorasi 

Terapi bermain dalam bentuk eksplorasi merupakan proses bermain yang 

dilakukan diluar kelas, biasanya permainan ini dilakukan di halaman sekolah yang 

telah disediakan oleh sekolah. Kegiatan eksplorasi ini dapat memberikan kesempatan 

pada anak untuk melihat, memahami, merasakan hingga akhirnya anak akan dapat  

pengalaman baru serta situasi yang baru. Penerapan permainan dalam bentuk 

eksplorasi ini  mampu meningkatkan kreativitas anak, selain itu juga dapat 

memperkenalkan anak pada alam sekitar, mengembangkan kemampuan motorik anak 

dan menjadikan anak lebih berani ,hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar anak sebagai media nya, misalnya bermain pasir, dan perosotan 

                                                                 
4Hj Subaedah (56 Tahun), Kepala Sekolah TK Nurul Ilmi, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, 04 April 2021 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh rahmawati sebagai pembina di TK nurul 

ilmi, permainan eksplorasi sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, anak diajarkan 

untuk lebih mengenal lingkungan sekitar dan tentunya akan meningkatkan kreativitas 

dan keberanian anak, selain itu kegiatan bermain eksplorasi ini juga sebagai alternatif 

yang tepat umtuk mencegah rasa jenuh dan bosan anak ketika telah belajar dalam kelas 

terus-menerus.5 

Wildana sebagai guru/pembina di TK nurul ilmi mengatakan jika bermain pasir 

merupakan permainan yang cukup banyak digemari anak-anak, sebab permaian ini 

dilakukan secara bebas, jadi setiap anak bebas berkreativitas sesuai imajinasinya. 

Anak-anak akan bermain di atas pasir tersebut, kemudian membuat apapun yang ada 

dalam imajinasinya seperti membuat istana, rumah-rumahan, dan miniatur-miniatur 

kesuakaannya yang lain.6 

Permainan bak pasir ini terbuat dari papan yang dibentuk menyerupai bak, 

kemudian didalamnya diisi dengan pasir sampai penuh. Sedangkan perosotan terbuat 

dari besi agar lebih kokoh dan dibentuk sedemikian rupa. Cara bermain nya pun mudah, 

anak-anak tinggal naik ke atas menggunakan tangga yang tersedia, lalu duduk dipapan 

tumpuan dan meluncur kebawah. Pelaksanaan permainan ini tidak memiliki hari dan 

waktu khusus, pelaksanaan nya di tentukan dan dikondisikan oleh guru di sekolah. 

                                                                 
5Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
 

6Wildana (48 Tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan, 04 April 
2021. 
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Rahmawati menambahkan bahwa adapun manfaat dari kegiatan bermain pasir 

yaitu dapat membantu meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi anak. Selain itu, 

juga dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak dan menambah kekuatan 

kognitif anak terhadap lingkungan sekitar.7 

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang telah diamati oleh peneliti di lokasi, 

anak-anak terlihat sangat bersemangat jika sedang bermain permainan eksplorasi ini, 

anak-anak dengan rasa antusias yang tinggi berlari kesana kemari memaikan 

permainan-permainan yang telah tersedia di halaman bermain sekolah, tentunya 

kegiatan bermaian ini dibawah pengawasan guru/pembina. Diantara banyaknya 

permainan yang tersedia, permainan bak pasir  merupakan permaianan yang banyak di 

kunjungi oleh anak-anak. 

Wildana mengatakan selain bak pasir di halaman sekolah juga terdapat 

beberapa permaianan dalam bentuk eksplorasi seperti perosortan, ayunan, tangga 

majemuk, dan jungkat jungkit. Permainan ini selain bermanfaat untuk meningkatkan 

kreativitas anak juga dapat meningkatkan keberanian anak. Sebab diantara beberapa 

anak masih ada yang takut dan kurang pandai dalam memankan permainan ini, 

misalnya masih ada anak yang takut bermain perosotan sebab takut akan ketinggian, 

                                                                 
7Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
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ada pula yang saat bermain ayunan terjatuh karena tidak berpegangan dengan baik. Hal 

ini sering terjadi di awal-awal anak masih menjadi murid baru.8  

Rahmawati menambahkan bahwa disinilah peran penting guru/pembina dalam 

mengajarkan dan mendampingi anak-anak dalam bermain terutama dalam permainan 

eksplorasi ini sebab kemungkinan anak terjatuh atau terluka lebih besar dibanding 

bermain dalam ruang kelas. Guru/pembina juga harus dengan hati-hati dan perlahan-

lahan mengajarkan anak-anak untuk melakukan permainan ini, seperti mengajarkan 

anak untuk menyeimbangkan tubuh jika bermain perosotan agar tidak terjatuh, 

berpegangan kuat saat bermain ayunan. Perlahan anak-anak akan terbiasa dan akan 

menikmati permainan-permainan tersebut.9 

Hj subaedah sebagai kepala sekolah di TK nurul ilmi mengatakan efektifnya 

penerapan terapi bermain dalam bentuk eksplorasi ini tergantung pada penyediaan alat 

permainan yang bagus. Permainan-permainan yang ada di halaman sekolah sedikit 

berbeda penanganan nya dibanding permainan di dalam ruang kelas, permainan dalam 

bentuk eksplorasi ini harus di perhatikan dengan baik, mulai dari kekuatan dan 

ketahanan permainan tersebut sampai dengan keamanan jika anak sedang bermain. 

Seperti pasir yang digunakan di bak pasir sebaiknya menggunakan pasir yang lembut 

dan halus sehingga anak-anak akan merasa nyaman ketika bermain. Sama hal nya 

                                                                 
8Wildana (48 Tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan, 04 April 

2021. 
9Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
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dengan permainan-permainan yang lainya seperti perosotan, ayunan, tangga majemuk, 

dan lain sebagainya juga harus di perhatikan kualitas bahan dan kelayakan nya, 

sebaiknya material utamanya terbuat dari besi agar kokoh dan aman untuk anak-

anak.hal ini juga akan memudahkan guru/pembina dalam mengawasi anak-anak ketika 

bermain.10 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa terapi 

bermain melalui eksplorasi mengarah pada pengembangan kreativitas anak melalui 

kegiatan bermain di alam atau lingukungan sekitar, anak-anak di berikan kesempatan 

untuk mendapatkan wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata, selain itu anak 

akan diajarkan untuk lebih berani dan lebih aktif.  

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Terapi Bermain Dalam 

Meningkatkan Kreativitas Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

1. Faktor Pendukung Penerapan Terapi Bermain Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

a. Anak-anak selalu merasa bersemangat dan bahagia jika di beri permainan 

 Wahmawati S.pd mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung 

penerapan terapi bermain yaitu hubungan antara anak-anak dan permainan sangatlah 

erat dan tidak bisa dipisahkan, anak-anak akan selalu merasa bahagia dan atusias jika 

diberi permainan. hal ini memudahkan penerapan terapi bermain di sekolah. Sehingga 

upaya dalam meningkatkan kreativitas anak melalui permainan akan lebih mudah 

                                                                 
10Hj Subaedah (56 Tahun), Kepala Sekolah TK Nurul Ilmi, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, 04 April 2021 
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diterima dan dipahami anak lewat permainan-permainan yang telah dipilih oleh 

guru/pembina yang tentunya efektif dalam meningkatkan kreativitas anak.11 

b. Guru/pembina yang senantiasa membimbing dan mengawasi saat bermain 

Hj subaedah s.pd mengatakan bahwa faktor pendukung lainnya dari penerapan 

terapi bermain ini adalah peran guru/pembina yang harus siap siaga dalam mengawasi 

anak yang bermain agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu 

guru/pembina juga harus membimbing anak-anak agar bermain dengan baik, sebab 

seringkali anak-anak masih kurang mengerti tentang cara bermain yang benar. Selain 

itu peran orang tua pun cukup penting, sebab anak tentunya akan selalu bermain 

meskipun diluar lingkungan sekolah dan pengawannya pun menjadi tanggung jawab 

orang tua. 12 

c. Penyediaan peralatan bermain yang beragam 

Wildana s.pd menambahkan bahwa faktor pendukung lainnya yang tak kalah 

penting dalam penerapan terapi bermain ini adalah penyediaan peralatan bermain yang 

beragam dan menarik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari rasa jenuh serta bosan 

anak-anak jika memainkan permainan yang itu-itu saja setiap harinya. Selain itu 

peralatan bermain yang disediakan harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas 

agar awet serta kokoh, agar anak dapat bermain dengan aman dan nyaman.13 

                                                                 
11Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
12Hj Subaedah (56 Tahun), Kepala Sekolah TK Nurul Ilmi, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, 04 April 2021 
13Wildana (48 Tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan, 04 April 

2021. 
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2. Faktor Penghambat Penerapan Terapi Bermain Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

a. Tidak semua anak menyukai permainan yang sama  

Rahmawati s.pd mengungkapkan bahwa perbedaan selera anak terhadap 

permainan yang menjadi penghambat penerapan terapi bermain. Sehingga anak-anak 

seringkali susah untuk teratur dan saling merengek untuk memainkan permaian 

kesukaan mereka masing-masing. Terkadang juga ada beberapa anak yang lebih 

senang bermain diluar sehingga jika waktunya untuk bermain di dalam kelas anak 

tersebut bersikap acuh dan merasa tidak bersemangat begitupun sebaliknya.14 

b. Perbedaan jenis kelamin 

Rahmawati s.pd menambahkan bahwa perbedaan jenis kelamin juga menjadi 

salah satu faktor penghambat. Hal ini di tinjau dari perbedaan jenis permainan yang 

digemari. Seperti hal nya anak laki-laki yang cenderung bermain lebih kasar 

dibandingkan anak perempuan, dan lebih menyukai permainan yang melibatkan fisik 

motorik mereka. Hal ini seringkali membuat pertengkaran-pertengkaran kecil antara 

kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan, sehingga proses bermain 

menjadi kurang kondusif.15 

                                                                 
14Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
15Rahmawati (40 tahun), Guru/Pembina, Wawancara, Di TK Nurul Ilmi Paccinongan,  01 

April 2021. 
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Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka guru/pembina di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan telah melakukan beragam cara untuk meningkatkan kreativitas anak 

melalui permainan-permainan yang tentunya efektif dalam meningkatkan kreativitas 

anak usia pra sekolah. Selain itu pengawasan yang diterapkan guru/pembina di TK 

Nurul Ilmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat proses bermain 

berlangsung. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah juga 

menggunakan material-material yang berkualitas sehingga anak-anak dapat bermain 

dengan nyaman dan aman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian implementasi terapi bermain dalam 

meningkatkan kreativitas anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Penerapan terapi bermain dalam meningkatkan kreativitas anak di TK Nurul 

Ilmi Paccinongan terbagi menjadi dua bentuk yaitu : terapi bermain 

menciptakan produk (hasta karya) yaitu permainan menyusun balok yang dapat 

dilakukan secara individu maupun kelompok. Permainan ini biasanya 

dilakukan di dalam ruang kelas. Terapi bermain melalui eksplorasi yaitu 

permainan bak pasir, perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Permainan ini  

dilakukan di luar kelas, seperti di halaman atau lingkungan sekitar sekolah yang 

telah dipersiapkan. Permainan ini tidak memiliki waktu pelaksanaan tertentu, 

biasanya guru/pembina mengkondisikan dengan keadaan siswa serta keadaan 

sekitar. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan terapi bermain dalam 

meningkatkan kreativitas anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan. Adapun faktor 

pendukung yaitu :  Anak-anak selalu merasa bersemangat dan bahagia jika di 

beri permainan, guru/pembina yang selalu membimbing dan mengawasi anak 

ketika bermain, tersedia nya permainan yang beragam. Adapun faktor 

penghambat yaitu: tidak semua anak menyukai permainan yang sama,dan  

perbedaan jenis kelamin. 
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B. Implikasi Penelitian  

1. Diharapkan kepada TK Nurul Ilmi Paccinongan diperlukan adanya penyusunan 

terhadap halaman bermain anak, agar anak merasa nyaman dan tentunya aman 

saat bermain, dan juga mempermudah guru/pembina dalam melakukan 

pengawasan dan bimbingan saat anak bermain. 

2. Hendaknya guru/pembina dapat lebih memperhatikan perubahan sikap anak 

kepercayaan diri, keaktifan , kemandirian,  kerja sama dan sikap saling tolong 

menolong  anak saat bermain. Hal ini dapat membantu guru/pembina untuk 

mengetahui perkembangan motorik, kecerdasan dan kreativitas anak saat 

bermain. 
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Gambar 1 : TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba opu,   

kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Halaman dan Koridor TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan 

Somba opu,   kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Ruang Kelas TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba 

opu, kabupaten Gowa Tahun 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Ruang Kelas TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba 

opu,   kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Ruang Kepala Sekolah TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, 

Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa Tahun 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Halaman bermain TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan 

Somba opu, kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Permainan bak pasir TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan 

Somba opu, kabupaten Gowa Tahun 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Tempat permainan balok TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, 

Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Wawancara Dengan Hj Subaedah S.Pd, Kepala Sekolah TK Nurul Ilmi di 

TK Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba opu, 

kabupaten Gowa, 04 april 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : wawancara dengan wildana s.pd , guru/pembina TK Nurul Ilmi, di TK 

Nurul Ilmi kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba opu, kabupaten 

Gowa, 04 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : wawancara dengan Dg Muna, ( 40 Tahun ), Orang Tua Siswa, Di Btn 

Paccinongan Harapan, gowa ,pada 03 April 2021  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 : Kegiatan bermain eksplorasi (permainan bak pasir) oleh anak-anak TK 

Nurul Ilmi Paccinongan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 : Kegiatan bermain eksplorasi (permainan perosotan) oleh anak-anak TK 

Nurul Ilmi Paccinongan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14: Kegiatan bermain eksplorasi (permainan ayunan ) oleh anak-anak TK 

Nurul Ilmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 : Kegiatan bermain eksplorasi ( permainan ayunan besar ) oleh anak-anak 
TK Nurul Ilmi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16: kegiatan bermain eksplorasi (permainan bak bola) oleh anak-anak TK 
Nurul Ilmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 : kegiatan bermain hasta karya ( menyusun balok huruf ) di TK Nurul Ilmi
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 : kegiatan bermain hasta karya ( menyusun balok bentuk ) di TK Nurul 
Ilmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19: kegiatan bermain hasta karya ( menyusun balok ) di TK Nurul Ilmi 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Kepala sekolah TK Nurul Ilmi 

1. Sudah berapa lama anda mengabdikan diri di TK ini? 

2. Ada berapa banyak guru/pembina di TK ini? 

3. Seberapa penting permainan bagi anak? 

4. Ada berapa jenis-jenis permainan di sekolah ini? 

5. Bagaimana penerapan bermain untuk meningkatkan kreativitas anak? 

6. Hal apa yang menjadi indikator penting dalam kegiatan bermain? 

7. Hal apa yang menjadi penghambat dlam kegiatan bermain? 

B. Pembina di TK Nurul Ilmi   

1. Sudah berapa lama anda menjadi tenaga pengajar di TK ini ? 

2. Apa saja kegiatan bermain yang dilakukan di TK ini ? 

3. Menurut anda seberapa penting kreativitas anak di usia taman kanak-kanak 

ini? 

4. Bentuk-bentuk permainan seperti apa yang mampu meningkatkan kreativitas 

anak? 

5. Apakah ada waktu-waktu tertentu di lakukannya kegiatan bermain di TK ini 

? 

6. Menurut anda maanfaat apa yang di dapatkan anak ketika bermain? 

7. Apa ada kesulitan yang anda alami ketika mendampingi anak bermain? 

8. Permainan apa yang banyak disukai oleh anak-anak? 



 

 

9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam menerepakan permainan 

untuk meningkatkan kreativitas anak. 

C. Orang Tua Siswa TK Nurul Ilmi 

1. Sudah berapa lama anak anda menjadi siswa di TK Nurul Ilmi? 

2. Apakah ada perubahan dalam hal bermain sebelum dan saat anak anda 

menjadi siswa di TK Nurul Ilmi? 

3. Apakah anda sering menemani atau mengawasi anak anda saat bermain? 

4. Menurut anda seberapa penting permainan bagi anak-anak? 

5. Apa alasan anda menyekolahkan anak anda di TK Nurul Ilmi? 

6. Hambatan apa yang anda rasakan ketika mengawasi dan menemani anak anda 

saat bermain? 
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