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ABSTRAK 

Nama : Yuliana 

NIM : 70300118059 

Judul : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah Di 

Wilayah Kelurahan Paccinongan 

 

Penyebaran Covid-19 terjadi sangat cepat dan meluas karena menular melalui kontak dari 

manusia ke manusia. Infeksi Covid-19 juga menyebabkan kematian yang cukup tinggi di berbagai 

negara dan menjadi pandemi hampir di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sejak 19 Januari 2020 

kasus positif pada kelompok usia 0-5 tahun yang positif Covid-19 sebesar 24.438 kasus, kelompok 

usia 6-18 tahun sebesar 80.555 kasus. 

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk melakukan analisis dampak covid-19 

terhadap perkembangan anak usia prasekolah di wilayah Kelurahan Paccinongan. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu cross sectional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis univariat dengan menggunakan program SPSS versi 25 untuk mengetahui gambaran 

tahapan perkembangan anak kognitif, bahasa dan sosial emosionalnya. Sampel penelitian ini 

berjumlah 75 responden dengan menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling.  Penelitian ini dilaksanakan di TK Unggulan Muslim dan TK Nurul Ilmi di 

wilayah kelurahan paccinongan. 

Hasil penelitian ini digambarkan bahwa perkembangan kognitif anak usia prasekolah 

dengan kategori baik sebanyak  74.7%,  kategori kurang sebanyak 25.3%. Perkembangan bahasa, 

anak usia prasekolah dengan kategori sedang 2.7%, kategori normal 97.3%. Perkembangan sosial 

emosional, usia prasekolah dengan kategori sedang sebanyak 2.7%, kategori berat sebanyak 97.3%. 

Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan adanya intervensi bermain sambil belajar yang 

efisien dalam mencegah timbulnya dampak covid-19 terhadap perkembangan sosial emosional 

anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Covid atau Covid-19 adalah episode penyakit lain yang terjadi 

setelah paket pernapasan yang dibawa oleh Covid. Penyebaran Covid-19 sangat 

cepat dan jauh jangkauannya karena cenderung dikirim melalui kontak pribadi. 

Efek samping mendasar dari Covid-19 adalah hack, demam, dan berangin (Lydia 

& Listyarin, 2022). Penyakit virus corona juga telah menyebabkan tingkat 

kematian yang tinggi di beberapa negara dan telah menjadi pandemi di hampir 

seluruh dunia (Benaya, 2021). 

Sementara itu, WHO (2020) menyatakan bahwa penyebaran virus Corona 

sangat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyebaran 

virus yang merambah hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia, jumlah kasus Covid-19 terus 

meningkat dari waktu ke waktu, sehingga membutuhkan perhatian dan kehati-

hatian, semuanya setara. Mengumumkan jumlah kasus penyakit karena Covid-19 

di bumi ini mencapai 401 juta orang pada 8 Februari 2022, dengan angka 

kematian 5,76 juta orang (Lydia & Listyarin, 2022). Sedangkan di Indonesia 

angka kejadiannya 4,58 juta, dimana jumlah korban mencapai 145 ribu orang 

(Johns Hopkins University, 2021).  

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pandemi 

Covid-19. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, per 19 Januari 

2020 kasus terbaik terjadi pada kelompok umur jangka panjang yaitu sebanyak 

272.442 kasus. Kelompok usia 0-5 terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 

24.438 kasus, kelompok usia 6-18 tahun 80.555 kasus, kelompok usia 19-30 tahun 

sebanyak 224.470 kasus, kelompok usia 46-59 tahun sebanyak 206.368 kasus, dan 
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kelompok usia utara sebanyak 60 tahun dengan 95.943. Sekedar informasi, 

peningkatan kasus kematian akibat pandemi Covid-19 terjadi pada pasien berusia 

60 tahun ke atas, yaitu sebanyak 11.826 kasus (Kemenkes RI, 2021). 

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 

mengatakan bahwa melihat konsekuensi dari pemeriksaan informasi COVID-19 

di kalangan muda, diketahui jumlah tersebut mencapai 8,87% dari kasus publik 

absolut. Wiku mengatakan kasus COVID-19 pada anak-anak mengacu pada 

informasi pada 5 Januari 2021. Dari anak-anak kelas (7-12 tahun) kasus Covid-19 

29,8% atau 17.815 kasus, anak usia TK (3-6 tahun) sebagai sebanyak 14,3% atau 

8.566 kasus dan anak remaja (0-6 tahun) sebanyak 13,8% atau 8.292 kasus (Farisa, 

2021). 

Beberapa provinsi di Indonesia seperti di Sulawesi Selatan dilaporkan 10 

Februari 2022 total kasus sebanyak 973 ribu orang dengan angka kematian 

mencapai 2.247 juta (Sulsel Tanggap COVID-19, 2022). Khusus di Kabupaten 

Gowa sendiri dilaporkan total kasus sebanyak 8.644 juta orang dengan angka 

kematian 121 ribu orang. 

Setiap penyakit memberikan pengaruh terhadap kehidupan sama halnya 

Infeksi Coronavirus juga berdampak pada semua kelompok umur, meskipun 

tampaknya, bagaimanapun, lebih ringan pada populasi anak-anak daripada orang 

dewasa. Mengenai alasan potensial, anak-anak memiliki penyakit penyerta yang 

lebih sedikit, tidak merokok, dan memiliki artikulasi ACE-2 yang lebih rendah 

(Minotti et al., 2020) dalam (Setyorini, 2021). Penelitian oleh Huang et al. (2020) 

juga menjelaskan bahwa anak-anak tidak kebal terhadap Covid-19 karena 

imunnya masih lemah, anak-anak rentan terhadap penyakit sistem pernapasan, dan 

efek sampingnya lebih beragam sehingga pembentukan antibodi dan kekebalan 

silang dapat terjadi. 
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Secara yuridis, di Indonesia anak usia prasekolah yakni anak yang berusia 

0-6 tahun. Anak usia prasekolah merupakan anak yang sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, disebut dengan istilah golden age (usia emas), 

usia yang paling berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya. Menurut Beichler 

dan Snowman, anak usia prasekolah yakni anak yang berusia 3-6 tahun, 

sedangkan hakikat anak usia prasekolah yakni individu yang unik dengan 

berbagai macam pola pertumbuhan dan perkembangan (Rohayani, 2020). 

Anak adalah aset masa depan bangsa, orang tua memiliki kewajiban untuk 

menjamin bahwa anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang 

ditunjukkan oleh fase-fase transformatif. Selain itu, kebahagiaan anak-anak adalah 

titik sentral dalam peningkatan besar anak-anak, baik di dalam maupun di luar 

rumah. Dengan cara ini, orang tua harus memiliki pilihan untuk membuat iklim 

yang terlindungi, menyenangkan, menyenangkan dan penuh kasih sayang dalam 

keluarga untuk membentengi perasaan orang tua dan anak-anak, terutama selama 

pandemi covid-19 yang mengharuskan anak-anak dan orang tua berada di rumah 

pada waktu yang tepat lebih teratur (Rohayani, 2020). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kahfi, 2021) dijelaskan 

bahwa pada dasarnya pengalaman perkembangan anak bukan hanya sekedar 

dilihat dari pertukaran informasi tetapi juga harus ada komunikasi yang saling 

melengkapi antara siswa dan guru dalam memberikan pengalaman sebagai 

informasi yang mudah dipahami oleh siswa dalam melakukan perubahan perilaku 

dan informasi. Namun demikian, seorang guru sebaiknya mengarahkan, 

memberikan contoh sederhana yang nyata.  

Masalah perkembangan anak selama pandemik menjadi fenomena. Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Farepsi & Suryana, 2021) yang mengatakan bahwa 

pendidikan dimasa pandemi covid-19 membuat ruang gerak anak terbatas serta 
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kurang terstimulus dengan baik. Banyaknya aktivitas yang ditiadakan 

menyebabkan perkembangan anak dapat terhambat. Sama halnya dengan 

penelitian (Rendiyawati & Lestari, 2021) yang mengatakan bahwa jika terjadi 

keterlambatan perkembangan pada anak seperti perkembangan sosial 

emosionalnya akan membuat anak sulit berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

temannya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua atau 

adanya gangguan kognitif pada anak. 

Perkembangan kognitif menjadi salah satu bagian dari domain 

perkembangan. Menurut Bredekamp, kemajuan mental sebagian besar terdiri dari 

kemampuan penalaran, wawasan, dan bahasa. Untuk sementara, Brewer menyebut 

bahwa peningkatan mental mendorong kemajuan penalaran dan kemampuan 

berpikir anak-anak. Secara lebih rinci, peningkatan mental dikemukakan oleh 

Berk, khususnya perubahan yang terjadi dalam kapasitas keilmuan, antara lain 

pertimbangan, memori, informasi skolastik dan informasi biasa (scholarly and 

regular information), berpikir kritis (critical thinking), pikiran kreatif (creative 

mind), daya cipta (innovativeness), dan bahasa (language) (Bredekamp, 2017). 

Sama halnya yang disampaikan oleh (Hasan, 2021) dalam penelitiannya 

bahwa di masa pandemik anak yang biasanya bersosialisasi memiliki 

kemungkinan terisolasi. Di tengah pandemik ini, daya kognitif anak harus 

dilindungi oleh orangtuanya di rumah selama anak bersentuhan dengan gadget 

yang digunakan dalam pembelajaran daring. Anak-anak terbilang rentan terhadap 

peniruan perilaku online seperti kebiasaan main tiktok dan lain sebagainya. Akses 

informasi melalui pembelajaran daring selama pandemi yang terbilang sangat 

bebas membutuhkan pendampingan maksimal orangtua di rumah. 

Perkembangan kemampuan bahasa pada anak juga adalah tanda dari 

semua kemajuan anak-anak, karena kemampuan bahasa rentan terhadap 



5 
 

 
 

penundaan atau kerusakan pada berbagai sistem termasuk kapasitas mental, 

mendalam dan ekologis. Masalah peningkatan bahasa adalah kekacauan yang 

paling terkenal pada anak-anak prasekolah. Terjadinya masalah kemajuan bahasa 

diperkirakan naik dari 1% menjadi 32% pada masyarakat biasa. Masalah 

kemajuan bahasa menimbulkan beberapa dampak seperti tangisan berlebihan, 

kesulitan dalam mencari tahu, kekacauan wacana, dan keterlambatan wacana. 

Pengasuhan adalah salah satu elemen luar yang mempengaruhi peningkatan 

bahasa pada anak-anak prasekolah. Hal ini karena masalah korespondensi dan 

kerjasama antara anak-anak prasekolah dan orang tua mereka tanpa disadari 

memainkan peran penting sehingga anak-anak memiliki kapasitas yang tinggi 

tentang bahasa (Mulqiah et al., 2017). 

Selain itu, pada usia anak peningkatan sosial yang mendalam juga sangat 

penting untuk dilakukan karena kemampuan anak untuk menangani perasaan dan 

bergaul secara sosial dengan orang lain diperlukan ketika anak memasuki 

lingkungan umum. Tanpa kapasitas untuk menangani perasaan dan kapasitas 

untuk melakukan komunikasi sosial yang baik, anak-anak akan sulit 

menyesuaikan diri dengan iklim sosial mereka (Mulyana, 2017). Kemampuan 

anak-anak untuk mengatasi perasaan mereka sendiri sangat penting untuk 

perkembangan anak-anak yang dekat dari rumah dalam perubahan dari periode 

pra-fungsional ke periode fungsional konkret. Kemampuan anak dalam mengatasi 

perasaannya sendiri harus dilihat dari komponen kemampuan anak untuk 

memanfaatkan perasaan yang baik, kemampuan mengendalikan perasaan sesuai 

dengan keadaan diri sendiri, dan kemampuan melindungi diri anak dalam berbagai 

cara (Syahrul & Nurhafizah, 2021). 

Munculnya virus covid-19 mempengaruhi banyak aspek kehidupan anak 

antara lain : sistem pendidikan Indonesia harus beradaptasi, kurangnya interaksi 
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anak mempengaruhi tahap perkembangan anak, dan pembatasan aktivitas sosial 

akan berpengaruh terhadap kemampuan bahasa dan sosial pada anak. Meski 

demikian perkembangan anak harus tetap diperhatikan baik dari aspek kognitif, 

bahasa, maupun sosial emosional yang merupakan hal penting yang seharusnya 

menjadi perhatian orang tua. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana dampak covid-19 terhadap perkembangan anak usia 

prasekolah di wilayah Kelurahan Paccinongan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka ditetapkan rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran dampak covid-19 

terhadap perkembangan anak usia prasekolah di wilayah Kelurahan Paccinongan? 

C. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Definisi Operasional Kriteria Objektif Alat Ukur 

1. Variabel Dependen: 

Kognitif 

Kognitif merupakan suatu 

kondisi psikologis yang 

memungkinkan individu 

untuk menemukan korelasi, 

mengevaluasi dan 

mempertimbangkan suatu 

peristiwa sehingga individu 

memperoleh informasi baru. 

Baik: jika ≥10 

memilih YA 

Kurang: jika ≤10 

memilih TIDAK 

Untuk mengukur 

perkembangan 

kognitif anak dengan 

kuesioner 

perkembangan 

kognitif yang terdiri 

dari 15 pertanyaan 

dengan sistem 

penilaian 

menggunakan skala 

dikotomis. 

Bahasa 

Bahasa adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang 

yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan 

individu lainnya seperti 

menggunakan kata dan 

gerakan sebagai alat bantu 

komunikasi. 

Normal: >10 

Sedang: 6-9 

Berat: 0-5 

Untuk mengukur 

perkembangan 

bahasa anak dengan 

kuesioner 

perkembangan 

bahasa yang terdiri 

dari 10 pertanyaan 

dengan sistem 

penilaian 

menggunakan skala 

likert. 

Sosial Emosional Normal: <5 Untuk mengukur 
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Sosial-emosional adalah 

proses di mana seseorang 

tumbuh menjadi dewasa, 

mulai memiliki perasaan dan 

pikiran tertentu karena rasa 

ingin tahu tentang 

lingkungannya dalam 

konteks sosial, 

mengendalikan dan 

mengekspresikan emosi dan 

kehangatan dalam hubungan, 

mengeksplorasi pengalaman 

dan lingkungan sekitar, 

berkembang dan belajar. 

 

Ringan: 6-11 

Sedang: 12-24 

Berat: >24 

perkembangan sosial 

emosional anak 

dengan kuesioner 

perkembangan sosial 

emosional yang 

terdiri dari 25 

pertanyaan dengan 

sistem penilaian 

menggunakan skala 

likert. 

2 Variabel Independen: 

Covid-19 adalah sebuah 

wabah penyakit baru yang 

menyerang saluran 

pernafasan yang disebabkan 

oleh SARS-CoV-2 salah satu 

jenis corona virus. 

- - 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Nama 

peneliti/Tahun/Judul 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian  Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Hindyah Ike Suhariati 

 (2021) 

Hubungan Peran Orang 

Tua Dalam Stimulasi 

Bermain Dengan 

Perkembangan Anak 

Prasekolah Di Masa 

Pandemi Covid-19 

(Studi di TK Dharma 

Wanita RSJ Dr 

Radjiman 

Wediodinigrat Lawang) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

hubungan peran 

orang tua dalam 

stimulasi bermain 

dan tumbuh 

kembang anak 

prasekolah selama 

pandemik covid-19 

di TK Dharma 

Wanita RSUD Dr. 

Radjiman 

Wediodiningrat 

Lawang 

Desain penelitian 

yang digunaan 

adalah cross 

sectional study. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

orang tua yang 

memiliki anak 

prasekolah di TK 

Dharma Wanita RSJ 

Dr Radjiman 

Wediodiningrat 

Lawang. Sample 

sebanyak 38. Teknik 

pengambilan sample 

adalah random 

sampling. Variabel 

bebasnya adalah 

peran oarng tua dan 

variabel terikatnya 

adalah 

perkembangan anak 

prasekolah selama 

masa pandemik 

Covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh dari 38 responden 

sebagian besar (52,6%) peran 

orang tua baik, sebagian 

besar (68,4%) perkembangan 

sesuai usia anak.(Suhariati, 

2021) 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Hubungan Peran Orang 

Tua Dalam Stimulasi Bermain 

Dengan Perkembangan Anak 

Prasekolah Di Masa Pandemi 

Covid-19 (Studi di TK Dharma 

Wanita RSJ Dr Radjiman 

Wediodinigrat Lawang). 

Sedangkan penelitian ini 

mengenai Analisis Hubungan 

Covid-19 Terhadap 

Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah di TK Islam Mafaza 

Gowa. 
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Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menggunakan 

kuesioner. Data 

diolah, coding, 

scoring, tabulating 

dan analisis 

menggunakan uji 

Spearman’s Rank 

dengan alpha 0,05. 

2. Zuraida Mulqiah, Eka 

Santi, Dhian Ririn 

Lestari 

(2017) 

Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Perkembangan 

Bahasa Anak 

Prasekolah (Usia 3-6 

Tahun) 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

hubungan pola asuh 

orang tua dengan 

perkembangan 

bahasa pada anak 

Desain penelitian 

cross sectional, 

teknik total 

sampling.  

Berdasarkan hasil penelitian 

hasilnya adalah gaya 

pengasuhan berdasarkan 

suara dari 40 ibu (90,9%), 

pengasuhan tiran 4 ibu 

(9,1%). Sebanyak 34 anak 

(77,3%) memiliki 

peningkatan bahasa yang 

baik, 10 anak (22,7%) 

memiliki kemajuan bahasa 

yang jauh lebih baik 

(Mulqiah et al., 2017) 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Perkembangan Bahasa 

Anak Prasekolah (Usia 3-6 

Tahun). Sedangkan penelitian ini 

mengenai Analisis Hubungan 

Covid-19 Terhadap 

Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah di TK Islam Mafaza 

Gowa. 

3. Indanah, 

Yulisetyaningrum 

(2019) 

Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Usia 

Prasekolah 

Kajian ini bertujuan 

untuk memutuskan 

hubungan antara 

orientasi, jumlah 

kerabat, pendidikan 

orang tua, gaji 

orang tua, tipe 

keluarga dan desain 

masa kanak-kanak 

Pemeriksaan ini 

merupakan laporan 

yang memukau 

dengan metodologi 

cross sectional. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh ibu yang 

memiliki anak usia 

Hasil dalam 

penelitianmenunjukkan 

bahwa ada hubungan kritis 

antara orientasi, jumlah 

kerabat, pendidikan orang 

tua, gaji orang tua, tipe 

keluarga dan desain masa 

kanak-kanak keluarga 

dengan perbaikan sosial 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Usia Prasekolah. 

Sedangkan penelitian ini 

mengenai Analisis Hubungan 

Covid-19 Terhadap 

Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah di TK Islam Mafaza 

Gowa. 
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keluarga dengan 

kemajuan sosial 

dan mendalam 

anak-anak 

prasekolah di Desa 

Kramat, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten 

Demak. 

prasekolah di Desa 

Kramat Kecamatan 

Dempet Kabupaten 

Demak. Prosedur 

pengujian dalam 

tinjauan ini 

menggunakan 

strategi pengujian 

tidak teratur yang 

digambarkan dengan 

jumlah 84 responden. 

dekat rumah pada anak usia 

prasekolah dengan p esteem 

< 0,05.(Indanah & 

Yulisetyaningrum, 2019) 

4. Syahrul, Nurhafizah. 

(2021) 

Analisis Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua 

Terhadap 

Perkembangan Sosial 

Dan Emosional Anak 

usia prasekolahDimasa 

Pandemi Corona Virus 

19 

Alasan peninjauan 

tersebut adalah 

untuk mengetahui 

lebih mendalam 

tentang dampak 

pola asuh terhadap 

pembinaan sosial 

dan dekat rumah 

remaja selama 

pandemi Virus 

Corona di Kota 

Payakumbuh. 

Strategi pemeriksaan 

ini merupakan teknik 

penelitian campuran 

(Mixed strategy). 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

pengaruh pola asuh terhadap 

perkembangan sosial 

emosional anak usia 

prasekolahdi masa Pandemi 

Covid 19.(Syahrul & 

Nurhafizah, 2021) 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Analisis Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Sosial Dan 

Emosional Anak usia 

prasekolahDimasa Pandemi 

Corona Virus 19. Sedangkan 

penelitian ini mengenai Analisis 

Hubungan Covid-19 Terhadap 

Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah di TK Islam Mafaza 

Gowa. 

5. Salma Aulia Khosibah, 

Dimyati 

(2021) 

Bahasa Reseptif Anak 

Usia 3-6 Tahun di 

Indonesia 

Alasan penelitian 

ini adalah untuk 

memutuskan 

bahasa terbuka 

anak dewasa 3-6 

tahun di Indonesia. 

Strategi ujian 

menggunakan jenis 

survei tulisan. 

Menggunakan 

strategi ujian yang 

jelas menggunakan 

informasi melalui 

buku harian, buku, 

Hasil penelitian 

menunjukkan Sudut pandang 

bahasa adalah kemampuan 

untuk mendominasi bahasa, 

menjadi pemahaman khusus 

dan dirasakan, mendapatkan 

dan mengkodekan atau 

menguraikan bahasa dengan 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Bahasa Reseptif Anak 

Usia 3-6 Tahun di Indonesia. 

Sedangkan penelitian ini 

mengenai Analisis Hubungan 

Covid-19 Terhadap 

Perkembangan Anak Usia 

Prasekolah di TK Islam Mafaza 
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buku digital, dan 

tulisan yang 

berhubungan dengan 

bahasa terbuka pada 

anak usia 3-6 tahun 

di Indonesia. 

memperhatikan gambar 

visual dan verbal.(Khosibah 

& Dimyati, 2021) 

Gowa. 

6. Ashabul Kahfi (2021) 

Dampak Pembelajaran 

Daring Di Masa 

Pandemi Covid-19 

Terhadap 

Perkembangan Kognitif 

Anak 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengungkap sejauh 

mana 

pemebelajaran 

daring berimplikasi 

terhadap 

perkembangan 

Afektif anak 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kepustakaan 

Efek samping dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

pengaruh pembelajaran 

internet pada kemajuan 

mental anak-anak secara 

langsung menemui 

hambatan. Karena dalam 

pembelajaran berbasis web 

pendidik dapat 

menyampaikan contoh dan 

menilai secara terbatas. Hal 

ini dapat dilihat dari 

informasi efek samping dari 

4 artikel dan 6 berita. Proses 

pembelajaran tidak hanya 

Transfer of Knowledge saja 

tetapi juga harus ada 

interaksi timbal balik antara 

peserta didik dan guru dalam 

proses pembelajaran yang 

dinamis untuk mentransfer 

nilai-nilai ke siswa supaya 

dapat melakukan perubahan 

tingkah laku maupun 

pengetahuan. (Kahfi, 2021) 

Penelitian sebelumnya memiliki 

fokus penelitian pada dampak 

pembelajaran daring di masa 

pandemi terhadap perkembangan 

anak. Sedangkan penelitian ini 

membahas Hubungan Covid-19 

Terhadap Perkembangan Anak 

Usia Prasekolah di TK Islam 

Mafaza Gowa. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya gambaran dampak covid-19 terhadap perkembangan anak usia 

prasekolah di wilayah Kelurahan Paccinongan 

2. Tujuan Khusus 

Diketahuinya gambaran dampak covid-19 terhadap perkembangan anak secara 

kognitif, bahasa, dan sosial emosional. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Sebagai tambahan sumber referensi perpustakaan dan juga sebagai 

masukan bagi mahasiswa keperawatan tentang dampak covid-19 

terhadap perkembangan anak usia prasekolah di wilayah Kelurahan 

Paccinongan 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman baru dan wawasan baru tentang dampak covid-

19 terhadap perkembangan anak usia prasekolah di wilayah Kelurahan 

Paccinongan 

3. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan dan masukan bagi masyarakat tentang 

dampak covid-19 terhadap perkembangan anak usia prasekolah di 

wilayah Kelurahan Paccinongan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Anak 

1. Kognitif 

a. Definisi 

Pengertian kognitif dari salah satu pakar; Menurut Drever yang 

dikutip oleh Yuliana Nurani dan Sujiono disebutkan bahwa “kognitif 

yaitu sebutan yang terdiri dari semua cara memahami, yaitu tanggapan, 

khayalan, pemahaman, evaluasi, dan pemikiran”. Menurut Piaget, 

mengatakan “kognitif yaitu cara anak untuk adaptasi dan mendefinisikan 

objek dan kejadian yang ada di lingkungannya”. Piaget melihat jika anak 

melakukan peran yang baik untuk merencanakan pengetahuan tentang 

realita, anak tidak hanya menerima informasi begitu saja (Sujiono & 

Nurani, 2004) dalam jurnal (Istiqomah & Maemonah, 2016). 

Allah memberikan manusia tiga kemampuan untuk bisa 

mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, dan nikmat yang Allah berikan 

berupa kemampuan untuk mendengar, melihat dan merasa dengan hati 

nurani bukan tanpa alasan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. 

An-Nahl/16:78 

 

كُمْ مِنْ بُ  ج  اٰللَُّ أ خْر  ل  ل كُمُ السٰمْع  و  ع  ج  يْئاً و  طوُنِ أمُٰه اتكُِمْ لَ  ت عْل مُون  ش 

لكُٰمْ ت شْكُرُون   ة  ۙ ل ع  الْْ فْئدِ  ار  و  الْْ بْص   و 

 
Terjemahnya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019). 
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Tafsir Wajiz dijelaskan bahwa Allah Mahakuasa dan Maha 

Mengetahui; tidak ada yang luput dari wawasan-Nya. Lebih jauh lagi, di 

antara pembuktian kekuasaan dan informasi Allah adalah bahwa Dia 

telah mengeluarkan kamu, wahai manusia, dari perut ibumu. Anda tidak 

berada di sana sebelumnya, kemudian terjadi siklus yang menunjukkan 

kamu sebagai bayi yang hidup di dalam perut ibu pada waktu yang telah 

ditentukan-Nya. Pada saat kesempatan itu tiba, Allah kemudian 

mengeluarkanmu dari perut ibumu tanpa mengetahui apa-apa, baik 

tentang dirimu sendiri maupun tentang lingkunganmu secara umum. 

Terlebih lagi, Dia memberi kamu pendengaran sehingga kamu dapat 

mendengar suara, penglihatan sehingga kamu dapat melihat objek, dan 

suara batin sehingga kamu dapat merasakan dan memahami. Akibatnya, 

Allah telah menawarkan segalanya kepada kamu sehingga kamu 

mungkin lebih menghargai (Kemenag RI, 2019). 

b. Dampak Kognitif pada Perkembangan Anak 

Pembelajaran berbasis web mempengaruhi kemampuan kognitif 

dan prestasi belajar pada anak-anak dimana semakin mapan anak, 

semakin penting pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Seperti yang 

ditunjukkan oleh (Nguyen. V. A., 2017) menemukan bahwa 

pembelajaran berbasis web mempengaruhi kemampuan siswa untuk 

berhubungan dengan teman dan gurunya, sehingga kemampuan untuk 

memanfaatkan inovasi, dan kemampuan siswa untuk berpikir dalam 

memahami materi yang diperkenalkan oleh pengajar semakin menurun. 

Dua pernyataan di atas dapat diuraikan bahwa untuk memperluas 

efek positif pembelajaran berbasis web pada kapasitas dan prestasi ilmiah 
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anak-anak usia prasekolah, diperlukan upaya bersama yang besar antara 

sekolah, instruktur, orang tua  dan anak-anak (Gularso et al., 2021). 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif Anak 

Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak 

adalah lingkungan, yang didalamnya terdapat lingkungan sekolah. 

Dimasa pandemi kemarin, hampir seluruh sekolah melakukan kegiatan 

belajar mengajar menggunakan sistem daring sehingga sedikit banyak 

akan dapat mempengaruhi capaian perkembangan kognitif anak 

(Iswantiningtyas, 2021). 

2. Bahasa 

a. Definisi 

Kemajuan bahasa merupakan perbaikan utama dalam 

perkembangan anak. Peningkatan bahasa sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan umum anak baik secara mental, sosial, maupun mendalam. 

Untuk artikulasi, anak-anak mengetahui bagaimana mengkomunikasikan 

bahasa jiwa mereka melalui bahasa verbal. Kemampuan bahasa anak 

akan menjadi alasan kemampuan anak untuk mendapatkan dan 

menangani data dan membina diri melalui sosialisasi dengan keadaan 

mereka saat ini (Lubis, 2018). Dalam pandangan Islam, penjelasan 

bahasa terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:31 Allah SWT berfirman, 

 

 ـوُْنيِْ  بِ
ةِ ف ق ال  ا نْْۢ ى ِك 

لهۤ ل ى الْم  همُْ ع  ض  ر  اۤء  كُلهٰ ا ثمُٰ ع  م  الَْ سْم  د 
لمٰ  اه ع  و 

اۤءِ  دِقِينْ  باِ سْم  ءِ انِْ كُنْتمُْ صه ۤ ٰٓؤُلَ  هه  
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Terjemahnya: 

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, 

“Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!” 

Ayat ini menjelaskan Nabi Adam a.s mendapatkan bahasanya 

melalui proses belajar sebagaimana dijelaskan (diajarkan)oleh Allah, 

bukan proses serta merta langsung bisa. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya seluruh komponen belajar yang telah Allah ciptakan pada diri 

nabi Adam a.s. 

 Perkembangan kemampuan bahasa pada setiap anak juga berbeda-

beda tergantung dari pertumbuhan dan kebahasaan yang mereka 

dapatkan. Maka perlu adanya latihan/stimulus dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa anak usia prasekolah supaya perkembangan bahasa 

anak bisa sesuai dengan tahap tumbuh kembangnyaagar kelak mereka 

menjadi orang yang sukses dan bermanfaat (Miftahillah, 2020).  

b. Fase Perkembangan Bahasa Anak 

Berikutnya adalah tabel sejauh mana peningkatan bahasa anak 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia prasekolah 

(Talango, 2020): 

 

Tabel 2.2 Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa 

Usia Tingkat Pencapaian Perkembangan 

0-<12 bulan 
Ucapkan suara untuk mengomunikasikan kerinduan 

atau sebagai respons terhadap peningkatan 

12-<24 bulan 
Mendapatkan Bahasa, Mengekspresikan Bahasa 

2-<4 tahun 
Mendapatkan Bahasa, Mengekspresikan Bahasa 
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4-≤6 tahun 
Mendapatkan bahasa, Mengekspresikan Bahasa, 

Literasi 

Sumber (Talango, 2020). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Anak 

1) Kesehatan 

Merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan bahasa anak, terutama pada masa-masa awal 

kehidupannya. 

2) Intelegensi 

Kemajuan bahasa anak harus dilihat dari tingkat pengetahuannya. 

Anak-anak muda yang kemajuan bahasanya cepat sebagian besar 

memiliki wawasan yang khas atau di atas tipikal. 

3) Status Sosial Ekonomi 

Beberapa penelitian tentang hubungan antara peningkatan bahasa 

dan status keuangan keluarga miskin mengalami penundaan 

dalam kemajuan bahasa dibandingkan dengan anak-anak yang 

berasal dari keluarga yang lebih baik secara finansial. 

4) Jenis kelamin 

Pada tahun pertama kehidupan sebagai anak, tidak ada perbedaan 

vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, 

anak putri menunjukkan kemajuan yang lebih cepat 

dibandingkan anak putra. 

5) Hubungan Keluarga 

Hubungan ini diuraikan sebagai kursus pengalaman berinteraksi 

dan berbicara dengan iklim keluarga, terutama dengan orang tua  

yang mengajar, melatih dan memberikan panduan bahasa untuk 
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anak-anak. Hubungan yang kuat antara orang tua  dan anak-anak 

dengan perhatian penuh dan kasih sayang dari orang tua mereka 

akan bekerja dengan peningkatan bahasa pada anak-anak, 

sementara hubungan yang tidak diinginkan membawa anak-anak 

menghadapi tantangan atau penundaan dalam kemajuan bahasa 

(Lubis, 2018). 

d. Fungsi Bahasa pada Perkembangan Anak 

Untuk bahasa remaja memiliki enam kemampuan, yaitu: 

1) Kemampuan instrumental, misalnya, menggunakan bahasa 

untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti makan, ingin buang 

air kecil, atau merasa lemah, anak akan mengatakan sesuatu, 

dimulai pada tahap awal seperti menggunakan tangisan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan bahasa instrumental adalah 

untuk membuatnya lebih mudah dipahami orang lain. 

2) Kemampuan regulasi, bahasa digunakan oleh anak-anak 

mengingat pengaruh iklim dan kontrol perilaku pada anak. 

3) Kemampuan heuristik, bahasa untuk mengamankan informasi 

dan mempelajari iklim. 

4) Kemampuan pribadi, untuk berkomunikasi atau mengungkapkan 

perasaan, pikiran, anggapan, dan pemahaman. 

5) Kemampuan imajinatif, bahasa digunakan untuk menceritakan 

kisah-kisah inovatif, biasanya kepada anak-anak sambil 

mengambil bagian. 

6) Kemampuan penggambaran, khususnya untuk menyampaikan 

realitas dan informasi. Pada anak kemampuan ini terlihat ketika 
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anak bercerita tentang pertemuan atau latihan yang telah 

dilakukannya (Khosibah & Dimyati, 2021). 

e. Gangguan Perkembangan Bahasa Anak 

Hanya satu dari setiap anak yang tumbuh dengan kemampuan 

bahasa yang hebat, ada beberapa yang membuat mereka frustrasi dalam 

mendapatkan bahasa sehingga menyebabkan masalah peningkatan 

bahasa anak-anak. Sebagian dari masalah bahasa yang ditemukan 

adalah : 

1) Disfasia 

Macam-macam masalah kemajuan bahasa yang tidak sesuai 

dengan kemampuan bahasa anak-anak seusianya. Ia dikenang 

muncul karena suatu kejengkelan pada tempat wacana di dalam 

pikiran. Biasanya anak-anak dengan masalah ini ketika mereka 

berusia satu tahun tidak dapat mengucapkan kata-kata bermakna 

yang tidak dibatasi, misalnya mereka tidak dapat mengucapkan 

kata ibu atau ayah. kemampuan berkomunikasi masih mengalami 

keterlambatan (Isna, 2019). 

2) Siandrom Asperger 

Efek samping yang muncul dari masalah ini adalah melemahnya 

hubungan sosial, kendala dan pengulangan perilaku, minat dan 

latihan. Anak-anak yang memiliki kondisi Asperger sebagian besar 

mengalami masalah hubungan subjektif dan sosial, tanda-tandanya 

adalah korespondensi non-verbal, bagaimana melihat saingan 

bicara, penampilan, gerakan. Dia juga tidak bisa bermain dengan 

anak-anak seusianya, kurang siap untuk terhubung dan bermain 

dengan yang dekat dari rumah (Isna, 2019). 
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3) Gangguan Multisyestem Development (MSDD) 

Masalah ini ditemukan dalam pandangan masalah dengan 

korespondensi, penanganan sosial dan sentuhan atau kegembiraan. 

Hal-hal tersebut biasanya berupa respons aneh, hiposesif, atau 

hipertensi terhadap suara, bau, dan perkembangan, Anak-anak 

dengan masalah ini juga biasanya tertarik dengan korespondensi 

dan asosiasi biasa, tetapi reaksi dan respons mereka tidak berjalan 

dengan baik. Anak-anak dengan masalah ini juga biasanya tidak 

menyukai istirahat normal, lapar, dan aktivitas rutin lainnya (Isna, 

2019). 

4) Gangguan disintegrstif psds kanak-kanak (Childhood Diintrgrstive 

Disorder/CDD) 

Anak-anak dengan masalah ini pada awalnya tumbuh secara 

normal, hanya setelah lebih dari 2 tahun anak itu mulai kehilangan 

kemampuan yang telah dikuasainya. Biasanya masalah yang 

dialami adalah sebagai bahasa, gerakan sosial dan terkoordinasi 

(Isna, 2019). 

3. Sosial Emosional 

a. Definisi 

Perkembangan sosial emosional anak merupakan 

perkembangan tingkah laku pada anak dimana anak diminta untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan 

proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral 

dan tradisi dalam sebuah kelompok (Indanah & Yulisetyaningrum, 

2019). 
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Manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial yang 

tidak dapat hidup sendirian. Sebagai individu, ia akan senantiasa 

hidup bersama dan bergantung kepada orang lain (Kemenag RI, 

2019). 

b. Fase Perkembangan Emosional Anak 

Berikutnya adalah tabel tingkat pencapaian perbaikan sosial anak 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia prasekolah 

(Talango, 2020): 

Tabel 2.3 Tingkat Pencapaian Perkembangan Sosial Emosional 

Usia Tingkat Pencapaian Perkembangan 

0-<2 

tahun Menatap, menyeringai, menangis, mengomunikasikan 

kegelisahan, mengomunikasikan sentimen, menunjukkan 

tanggapan, bermain dengan teman, memperhatikan teman. 

2-<3 

tahun Siap mengomunikasikan keinginan, mencari tahu 

kebebasan orang lain, menunjukkan mentalitas berbagi. 

3-<4 

tahun Kencing tanpa bantuan, menahan diri, bersikap lunak 

terhadap orang lain, menanggapi hal-hal yang dianggap 

salah, mulai menunjukkan pernyataan kekecewaan saat 

melakukan kesalahan. 

4-<5 

tahun Mulai dari bebas, bisa berbagi, tanpa henti membantu 

teman, menunjukkan kegembiraan dalam bermain, 

mengendalikan perasaan, tunduk pada standar yang berlaku 

dalam sebuah permainan, menunjukkan rasa percaya diri, 

dan menghargai orang lain. 

5-≤6 

tahun Senang bergaul dengan teman, berpikiran terbuka, 

mengomunikasikan perasaan sesuai kondisi, energik, tahu 
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kebiasaan diri, memahami aturan dan disiplin. 

Sumber (Talango, 2020). 

Sosial pada anak berubah menjadi bagian yang terikat bersama 

dari perbaikan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hubungannya dengan 

orang lain, tentunya akan mencakup kemampuan singular untuk 

menangani perasaan, seperti menyeringai pada orang lain, menunjukkan 

wajah bahagia, menunjukkan wajah muram, dan perasaan baik dan 

pesimis yang harus terlihat oleh orang lain saat berkomunikasi secara 

sosial. 

Sosial pada anak sangat penting dalam kehadiran tunggal, karena 

berhubungan dengan kemampuan anak untuk membangun kerjasama dan 

asosiasi dengan orang lain. Peningkatan yang mendalam harus dijiwai 

menuju kemajuan lingkungan yang positif sehingga anak-anak dapat 

menyampaikan perasaan sesuai asumsi ekologis sehingga mereka dapat 

dikenal oleh daerah tempat anak itu berada. Kemajuan individu dalam 

apa yang akan datang juga umumnya dipengaruhi oleh kemampuan untuk 

menangani perasaan. Melalui perasaan yang kita ungkapkan, kita dapat 

menghubungkan upaya untuk menggenggam orang lain, sehingga orang 

lain juga akan melakukan hal yang sama kepada kita, sebagaimana 

dikomunikasikan dalam sila "Apa yang kita tabur, itu yang akan kita 

tuai". 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional 

Anak 

1) Faktor hereditas 

Faktor keturunan adalah hal-hal yang diturunkan dari orang tua  

kepada anak-anak dan cucu-cucunya yang diberikan secara 
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alami sejak lahir. Komponen ini akan mempengaruhi keilmiahan 

anak dalam pergaulan dan pergaulannya. 

2) Faktor lingkungan 

Menurut (Wiyani dan Barnawi, 2012) dalam (Nurjannah, 2017) 

itu ditandai sebagai kekuatan yang membingungkan bagi fisik 

dan sosial anak-anak dan mempengaruhi cara berpikir otak 

mereka. Unsur alam menggabungkan semua dampak yang 

didapat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3) Faktor umum 

Variabel umum adalah kombinasi dari faktor keturunan dan 

elemen ekologi. Faktor normal yang mempengaruhi 

perkembangan anak adalah orientasi dan kesejahteraan 

(Rachman, 2018). 

d. Pola Emosi yang Umum Terdapat pada Diri Anak 

1) Perasaan takut 

Ketakutan terfokus pada bahaya yang memiliki kualitas seperti 

membingungkan, meragukan, dan fantastik. Anak-anak pada 

umumnya akan takut pada karakter yang tumpul, kilat atau 

guntur, dan menakutkan. Bagaimanapun, seiring waktu dan usia, 

mereka dapat menyesuaikan diri dengan iklim. 

2) Perasaan marah 

Respons kemarahan yang paling gencar ditunjukkan oleh anak-

anak adalah respons yang tidak bijaksana dengan mengarahkan 

kemarahan kepada orang lain, seperti memukul, menggerogoti, 

meludah, atau berpotensi meninju. Hanya sedikit tingkat anak-
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anak yang menunjukkan respons yang mengarahkan kemarahan 

mereka terhadap diri mereka sendiri. 

3) Perasaan cemburu 

Respons keinginan adalah respons takut kehilangan cinta oleh 

anak terutama dari orang tua. Keinginan berasal dari ketakutan 

yang digabungkan dengan kemarahan. Hasrat pada anak 

biasanya muncul ketika mereka merasa diabaikan. 

4) Kesedihan atau duka cita 

Bagi anak-anak, perasaan susah atau tertekan bukanlah perasaan 

yang biasa karena terkadang orang yang lebih mapan dari 

mereka berusaha menjaga perasaan yang menyiksa agar tidak 

menghilangkan keceriaan di masa kanak-kanak yang akan 

berpengaruh ketika mereka dewasa. 

5) Keingintahuan 

Cara berperilaku ingin tahu ditampilkan pada anak-anak ketika 

ada hal baru, tidak pantas, tidak biasa atau membingungkan 

yang kemudian membuat anak bergerak ke arah itu dan 

kemudian melihatnya dengan penuh niat untuk mengetahui 

sesuatu hal yang baru. 

6) Kegembiraan 

Kegembiraan adalah luapan perasaan yang ceria dan 

membahagiakan. Ada berbagai macam euforia pada anak, baik 

dalam hal memaksa maupun cara mengomunikasikannya. 

7) Kasih sayang 
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Respon anak dalam hal kasih sayang menunjukkannya dalam 

bentuk ingin diperhatikan dalam struktur fisik atau verbal dan 

dalam berbagai macam hal (Rachman, 2018). 

B. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 pada Anak 

1. Definisi Covid-19 pada Anak 

Penyakit Covid 2019 (Covid-19) adalah infeksi tak tertahankan 

yang disebabkan oleh jenis lain dari Coronavirus. Penyakit ini berawal 

dari berkembangnya kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di 

Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan epidemiologi, kasus tersebut diduga terkait dengan Pasar 

Makanan Laut di Wuhan. Pada 7 Januari 2020, pemerintah China 

kemudian menyatakan bahwa penyebab kasus tersebut adalah jenis lain 

dari Covid yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus). Didalam Al-Qur’an juga telah 

dijelaskan tentang suatu penyakit. Dalam QS. Yunus/10:57 Allah SWT 

berfirman, 

 

دُوۡرِۙ  ا فىِ الصُّ شِف آٰءٌ لِّم  نۡ رٰبِّكُمۡ و  تۡكُمۡ مٰوۡعِظ ةٌ مِّ آٰء  ا يُّه ا الناٰسُ ق دۡ ج 
 يهۤ

لۡمُؤۡمِنِيۡن   ةٌ لّـِ حۡم  هدًُى وٰر   و 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” 

 Selain itu dijelaskan pula dalam sebuah Hadist saat terjadi wabah 

penyakit, 
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سُولُ  ق ال   لىٰ اٰللَِّ  ر  ل يْهِ  اٰللَُّ  ص  لمٰ   ع  س  جْزِ  آي ةُ  الطاٰعُونُ  و  زٰ  اٰللَُّ  ابْت ل ى الرِّ لٰ  ع  ج  ن اسًا بهِِ  و    

ا عِب ادِهِ  مِنْ  مِعْتمُْ  ف إذِ  ل يْهِ  ت دْخُلوُا ف ل   بهِِ  س  ا ع  إِذ  ق ع   و  أ نْتُ  بأِ رْض   و  وا ف ل   بِه ا مْ و  مِنْه ت فرُِّ  

Artinya: 

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Tha’un (wabah penyakit menular) adalah 

suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari 

kalangan manusia. 

Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 

janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di 

negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR 

Bukhari dan Muslim) 

2. Etiologi Covid-19 pada Anak 

Penyebab Covid-19 adalah virus yang tergolong dalam family 

coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada 

Coronavirus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), 

glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). 

Belum pasti berapa lama infeksi yang menyebabkan Covid-19 

muncul di permukaan, namun cara infeksi ini terlihat seperti jenis Covid 

yang berbeda. Jangka waktu Covid bertahan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai keadaan (seperti jenis permukaan, suhu, atau kelengketan iklim). 

Penelitian (Doremalen et al, 2020) menunjukkan cara SARS-CoV-2 

dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan baja temper, 

di bawah 4 jam pada tembaga dan di bawah 24 jam pada karton (Putri & 

Rusman, 2021). 

3. Manifestasi Klinis Covid-19 
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Efek samping yang dialami biasanya ringan dan muncul perlahan. 

Beberapa orang yang tercemar tidak menunjukkan efek samping tetapi 

merasa hebat. Efek samping Covid-19 yang paling dikenal luas adalah 

demam, kelemahan, dan retas kering. Beberapa pasien mungkin 

mengalami nyeri berdenyut, hidung tersumbat, pilek, migrain, sakit 

tenggorokan, kelonggaran usus, kehilangan bau tanpa henti atau ruam 

kulit. Sesuai informasi dari negara-negara yang terkena dampak langsung 

dalam pandemi, 40% kasus akan menyebabkan penyakit ringan, 40% 

akan menyebabkan penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus 

akan menyebabkan penyakit parah, dan 5% kasus akan menyebabkan 

kondisi dasar (Kemenkes RI, 2021). 

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Prasekolah 

1. Definisi Anak Usia Prasekolah 

Masa prasekolah merupakan masa keemasan (golden age) dimana 

stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas 

perkembangan selanjutnya, dimana 80% perkembangan kognitif anak 

telah tercapai pada usia prasekolah. Perkembangan pada anak prasekolah 

mencakup perkembangan motorik, personal sosial dan bahasa (Septiani, 

2016). 

Anak pada usia tiga tahun pertama merupakan masa-masa paling 

penting dan menentukan dalam membangun kecerdasan anak dibanding 

sesudahnya. Anak yang mendapat rangsangan yang maksimal maka 

potensi tumbuh kembang anak akan terbangun secara maksimal (Septiani, 

2016).  
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2. Ciri-Ciri Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Perkembangan pada usia 4-6 tahun memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Mengenai pergantian peristiwa yang sebenarnya, anak-anak sangat 

dinamis dalam berbagai latihan. Ini bermanfaat untuk 

pengembangan otot kecil dan besar, seperti memanjat, melompat, 

dan berlari. 

b. Kemajuan bahasa juga meningkat. Anak-anak dapat memahami 

diskusi orang lain dan dapat menawarkan sudut pandang mereka di 

dalam titik batas tertentu, misalnya, menirukan, mengulangi diskusi. 

c. Pergantian peristiwa mental (daya pikir) sangat cepat, ditunjukkan 

oleh minat anak yang luar biasa pada tahap perkembangannya. 

d. Pembinaan sosial dekat rumah adalah peningkatan perilaku pada 

anak-anak di mana anak-anak didekati untuk berubah sesuai 

dengan pedoman yang berlaku secara lokal. Secara keseluruhan, 

peningkatan sosial adalah cara belajar anak dalam berubah sesuai 

dengan etika, dan kebiasaan berkumpul (Azijah & Adawiyah, 

2020). 

3. Tugas Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Havigurst mengatakan bahwa tugas perbaikan individu adalah 

usaha yang muncul pada periode tertentu dalam keberadaan anak tersebut. 

Prestasi pada anak benar-benar membuatnya lebih mudah untuk 

menyelesaikan tugas-tugas dan dengan asumsi itu akan menyebabkan 

kepuasan bagi anak (Khaulani et al., 2020). 
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Havigusrt menggambarkan delapan usaha formatif anak dalam 

rentang waktu usia panjang. Delapan tugas formatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan 

Selama waktu ini, anak mengetahui bagaimana 

memanfaatkan ototnya untuk menguasai berbagai kemampuan. 

Dengan cara ini, perkembangan otot dan tulang anak terjadi dengan 

cepat. Mereka memiliki persyaratan yang sangat serius untuk 

bergerak dan bermain (Khaulani et al., 2020). 

b. Pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang 

sedang berkembang 

Dalam tugas formatif ini, anak-anak mendapatkannya dan 

dapat menumbuhkan kecenderungan hidup yang kuat dengan 

membiasakan diri untuk menjaga kerapian, kesejahteraan, dan 

keamanan bagi mereka serta keadaan mereka saat ini atau 

mengetahui hasil yang akan mereka dapatkan (Khaulani et al., 

2020). 

c. Berkawan dengan teman sebaya 

Dengan diberikannya kebebasan terhadap anak pada area 

sekolah, diharapkan anak memiliki kerjasama sosial dengan teman 

sebayanya. Anak-anak harus memiliki pilihan untuk berteman 

dengan orang lain di luar hubungannya dengan keluarga mereka, 

karena bermain dengan teman sebaya adalah salah satu bentuk 

komunikasi social terhadap anak (Khaulani et al., 2020). 

d. Belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan 

berhitung 
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Saat ini anak usia prasekolah sudah dapat mengenal angka 

dan berhitung. Karena peningkatan mental dan sosial anak yang 

baik, anak memiliki pilihan untuk belajar di sekolah dan anak dapat 

memahami gambar dasar (Khaulani et al., 2020). 

e. Pengembangan moral, nilai dan kata hati 

Pada usia prasekolah, anak-anak harus sudah diajarkan 

untuk memiliki pilihan yang disukai maupun yang tidak disukai, 

mengakui tanggung jawab dan mengenali perbedaan di antara 

mereka sendiri dan orang lain (Khaulani et al., 2020). 

D. Teori Pendekatan Keperawatan 

1. Teori Perkembangan Kognitif oleh Piaget 

Model teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pendekatan Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan 

manusia dapat di gambarkan dalam konsep fungsi dan struktur. Fungsi 

merupakan mekanisme biologis bawaan yang sama bagi setiap orang atau 

kecendrungan-kecendrungan biologis untuk mengorganisasi pengetahuan 

kedalam struktur kognitif, dan untuk beradaptasi kepada berbagai 

tantangan lingkungan. Tujuan dari fugsi-fungsi itu adalah menyusun 

struktur kognitif internal (Yusuf & Dahlan, 2006). Sementara struktur 

merupakan interelasi (saling berkaitan) sistem pengetahuan yang 

mendasari dan membimbing tingkah laku inteligen. Struktur kognitif 

diistilahkan dengan konsep skema, yakitu seperangkat keterampilan, 

pola-pola kegiatan yang fleksibel yang dengannya anak memahami 

lingkungan. Skema memiliki dua elemen, yaitu: (a) objek yang ada 

dilingkungan dan (b) reaksi anak sebagai objek. Menurut Wasty 

Soemanto (1984), skema ini berhubungan dengan (a) refleks: bernapas, 

makan, dan minum; dan (b) skema mental: skema klasifikasi (pola 

tingkah laku yang masih sulit diamati) (Yusuf & Dahlan, 2006). 
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Dalam membahas fungsi-fungsi, Piaget mengelompokkannya 

sebagai berikut: 

a. Organisasi, yang merujuk pada fakta bahwa semua struktur kognitif 

berinterelasi, dan berbegai pengetahuan baru harus diselaraskan ke 

dalam system yang ada. 

b. Adaptasi, yang merujukkan pada kecendrungan organisme untuk 

menyelaraskan dengan lingkungan. Adaptasi ini terdiri atas dua 

subproses: 

1) Asimilasi, yaitu kecendrungan untuk memehami pengalaman 

baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada; 

2) Akomodasi, yaitu perubahan struktur kognitif krena pengalaman 

baru Keadaan saling mempengaruhi antara asimilasi dan 

akomodasi melahirkan konsep konstruktifisme, yaitu bahwa 

anak secara aktif menciptakan pengetahuan, dalam arti anak 

tidak hanya menerima pengetahuan secarapasif dari lingkungan 

(Yusuf & Dahlan, 2006). 

2. Teori Behavioristik oleh Jhon B. Watson 

Pandangan behavioristik mengharapkan bahwa bahasa melibatkan 

menjawab peniruan. Karakter yang menganut behavioristik ini adalah 

Skinner dan Bandurs. Ia menyusun buku Perilaku Verbal yang digunakan 

sebagai semacam perspektif bagi pemeluk agama ini. Dia menemukan 

bahwa berkomunikasi dalam dan memahami bahasa diperoleh melalui 

perbaikan alami, khususnya tentang hipotesis pembelajaran yang disebut 

operant moulding, dengan demikian Skinner menerima bahwa cara 

berperilaku verbal yang diinginkan adalah perilaku yang dibatasi oleh 

konsekuensinya (Isna, 2019). 

Sementara itu menurut Bandura, perkembangan bahasa dapat 

dkembangkan melalui tiruan atau imitasi dari orang lain. bandura juga 

berpendapat bahwa anak belajar bahasa dengan melakukan imitasi atau 
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menirukan suatu model, yang berarti tidak harus menirukan penguatan 

dari orang lain. dengan kata lain, perkembangan keterampikan dasar 

bahasa pada anak usia dini ini diperoleh melalui pergualan dan interaksi 

yang diperoleh anak dengan teman sebayanya atau orang dewasa (Isna, 

2019). 

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam teori 

Behavioristik yaitu (Isna, 2019): 

Kekurangan: 

a. Pembelajaran siswa hanya terfokus pada pendidik 

b. Siswa hanya memperhatikan penjelasan pendidik secara sistematis 

c. Siswa tidak diperbolehkan untuk menjadi inovatif dan inventif. 

Kekurangan: 

a. Sangat tepat untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan 

latihan dan penyesuaian 

b. Materi yang diberikan sangat poin demi poin 

c. Membangun konvergensi otak 

3. Teori Psikososial oleh Erik H. Erikson 

Salah satu ahli yang mendasari teorinya dari sudut sosial ialah 

Erik H. Erikson dengan menyebut pendekatannya “Psikososial” atau 

“Psikohistoris”. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan 

timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut 

menjadi dewasa. Disini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari 

awal sampai akhir dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat karena 

perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat serta 

kebudayaan semua saling terkait. Itu berarti tiap individu punya 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 



33 
 

 
 

senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi supaya ia bisa 

menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus 

(Krismawati, 2014). 

Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego 

melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan 

tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis, edukatif 

dan gejala budaya masyarakat. Erikson membuktikan bahwa masyarakat 

atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, 

kelompok sosial maupun susunan institusional, membantu perkembangan 

anak dalam berbagai macam daya Ego yang diperlukan untuk menerima 

berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Tahap perkembangan 

psikososial anak prasekolah menurut Erikson bahwa anak pada tahap ini 

belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam 

dirinya dengan harapan atau tujuannya. Itu sebabnya anak cenderung 

menguji kemampuannya tanpa mengenal potensi yang ada pada dirinya. 

Konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. 

Bila lingkungan sosial kurang mendukung maka anak kurang memiliki 

inisiatif (Krismawati, 2014). 

Morrison (2012: 254) menyatakan bahwa pada usia 5 tahun 

hingga 6 tahun, anak-anak berada dalam fase dorongan versus tanggung 

jawab dalam hipotesis psikososial Erikson. Tahap ini terjadi selama 

kerangka waktu prasekolah ketika anak-anak memasuki dunia sosial 

yang sangat besar, mereka dihadapkan dengan kesulitan baru yang 

mengharapkan mereka untuk menumbuhkan cara berperilaku yang 

dinamis. Anak-anak seharusnya bertanggung jawab atas cara mereka 

berperilaku, tubuh, makhluk, dll. Namun, perasaan bersalah muncul 
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ketika mereka dianggap kurang ajar dan akan merasa sangat gelisah 

(Dewi et al., 2020). 

Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak-anak memperlihatkan adanya 

peningkatan kesadaran sehingga mereka perlu mengelola emosi-emosi 

mereka agar dapat memenuhi standar sosial. Anak terus belajar untuk 

mengatur emosi dan interaksi sosial mereka. Sebagian anak terutama 

mereka yang telah mengikuti prasekolah sangat percaya diri, ingin ikut 

serta, dan ingin serta dapat menerima tanggung jawab. Perkembangan 

sosial dan emosional anak berkaitan dengan kapasitas anak untuk 

mengembangkan self-confidence, trust, dan empathy. Waltz mengatakan 

bahwa perkembangan sosial dan emosional anak pada masa kanak-kanak 

awal atau usia prasekolah dipengaruhi oleh faktor biologis (temperament, 

genetic influence), relationship (quality of attachment), dan 

lingkungannya (prenatal, family community, quality of child care) (Dewi 

et al., 2020). 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Anak 

Dampak Kognitif pada Anak 

Pembelajaran daring memberikan 

dampak terhadap kemampuan siswa 

dalam berinteraksi dengan teman dan 

guru, kemampuan menggunakan 

teknologi, dan kemampuan berfikir 

siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Bahasa Pada Perkembangan Anak 

 

Sosial Emosional Pada Perkembangan Anak Kognitif Pada Perkembangan Anak 

Faktor yang mempengaruhi 

1) Kesehatan 

2) Intelegensi 

3) Status Sosial Ekonomi 

4) Jenis kelamin 

5) Hubungan Keluarga 

 

Fungsi bahasa 

a. Fungsi instrumental 

b. Fungsi regulative 

c. Fungsi heuristic 

d. Fungsi interasional 

e. Fungsi personal 

f. Fungsi imajinatif 

g. Fungsi representasi 

 

Faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif anak adalah 

lingkungan, yang didalamnya terdapat 

lingkungan sekolah. 

 

Faktor yang mempengaruhi 

a. Faktor hereditas 

b. Faktor lingkungan 

c. Faktor umum: faktor hereditas 

dan faktor lingkungan 

 

Pola emosi pada anak 

a. Perasaan takut 

b. Perasaan marah 

c. Perasaan cemburu 

d. Kesedihan atau duka cita 

e. Keingintahuan 

f. Kegembiraan 

g. Kasih sayang 

 

Covid-19 Etiologi Covid-19 pada Anak 

Penyebab Covid-19 adalah virus yang tergolong 

dalam family coronavirus. Coronavirus 

merupakan virus RNA strain tunggal positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen. 

 
 

 
 
 
 

Manifestasi Klinis Covid-19 

Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, rasa 

lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin 

mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, 

nyeri kepala, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman 

dan pembauan atau ruam kulit. 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel Independent     Variabel Dependent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 

Kognitif pada Anak 

Bahasa pada Anak 

 

Sosial Emosional 

pada Anak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian bertujuan untuk gambaran penelitian, membuat 

rancangan dan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan 

mengolah data serta melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan pada rumusan masalah. (Nursalam, 2017). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian cross 

sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Unggulan Muslim dan TK Nurul Ilmi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan anggota (unit) penelitian, berupa 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti, lalu dapat ditarik kesimpulan guna generalisasi 

hasil penelitian (Hanaruddin, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah 

murid TK Unggulan Muslim dan TK Nurul Ilmi. 

a. Kriteria inklusi : 

1) Anak usia prasekolah dengan usia anak 5-6 tahun 

2) Orang tua yang bersedia menjadi responden dan dapat 

menjawab kuesioner dengan tepat 

b. Kriteria eksklusi : 

1) Anak dan orang tua pindah domisili 

2) Orang tua yang menolak mengisi kuesioner 
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2. Sampel 

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sample 

pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Ukuran sample ditentukan dengan 

rumus Slovin adalah sebagai berikut : 

n = N / (1 + (N x e²)) 

Keterangan : 

n = Besar Sample 

N = Besar Populasi 

e = tingkat kesalahan dalam penelitian yang ditolerir sebesar 5% 

n = N / (1 + (N x e²)) 

   = 92/(1+(92x5%
2
)) 

   = 92/(1+(92x0,0025%) 

   = 92/1,23 

   = 75 responden. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75 responden yang terdiri atas 

dua TK yaitu TK Unggulan Muslim dan TK Nurul Ilmi. 

D. Cara Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibagikan kepada para orang 

tua murid untuk di isi yang nantinya akan menjadi data pada penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang analisis dampak covid-19 

terhadap perkembangan anak usia prasekolah di Wilayah Kelurahan 

Paccinongan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar 
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kuesioner untuk melihat dampak covid-19 terhadap perkembangan anak usia 

prasekolah di Wilayah Kelurahan Paccinongan dari segi kognitif, bahasa, dan 

sosial emosional. Lembar kuesioner perkembangan kognitif adalah kuesioner 

baku yang diadopsi dari penelitian (Huda, 2014). Lembar kuesioner 

perkembangan bahasa diadopsi dari penelitian (Niasari, 2016) dan lembar 

kuesioner perkembangan sosial emosional dari penelitian (Janah, 2019). 

F. Langkah Pengolahan Data 

Pengelolaan data melalui beberapa proses menurut (Setiadi, 2007) 

yaitu: 

1. Editing 

Setelah tabel observasi terkumpul berupa data, dilakukan 

pengecekan data, tujuannya untuk mengecek keutuhan, kesinambungan 

dan konsistensi data, serta mencoba melengkapi data yang masih kurang. 

2. Coding 

Tujuan pengkodean adalah agar data dapat ditelusuri, yaitu 

menyederhanakan semua jawaban terhadap data dengan memberikan 

simbol/kode berupa angka dan huruf pada nomor variabel daftar 

pertanyaan. 

3. Tabulasi data 

Mengelompokkan data ke dalam tabel, kemudian melakukan 

analisis statistik data melalui perhitungan dan menjumlahkan hasil 

perhitungan tersebut. 
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G. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

program SPSS versi…, analisis yang dilakukan untuk melihat karakteristik 

sampel pada masing-masing variabel seperti kognitif, bahasa, dan sosial 

emosional pada anak. 

H. Etika penelitian 

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Lembar persetujuan 

Lembar persetujuan atau yang biasa disebut informed consent 

adalah lembaran yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk 

diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul 

penelitian dan apa manfaat penelitian ini. Namun jika responden menolak 

untuk diteliti maka peneliti harus menghargai hak dan keputusan 

responden. 

2. Anomity 

Anomity atau tidak mencantumkan nama adalah bentuk menjaga 

rahasia dimana dalam lembar terkait hanya menuliskan inisial nama 

seperti Nn/Tn.X. 

3. Confidentiality 

Confidentiality berarti menjamin kerahasiaan informasi responden 

dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil 

penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan 

dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan 

kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah 

melakukan presentasi hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. TK Unggulan Muslim 

a. Sejarah Berdirinya TK Unggulan Muslim 

Pendidikan Anak usia prasekolah dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan yang pesat. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan 

jumlah satuan PAUD/TK yang didirikan oleh masyarakat diseluruh Indonesia. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional 

secara tegas menyatakan bahwa “Pendidikan Anak usia prasekolahadalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak anak sejak lahir sampai 

usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.” 

Play group dan taman kanak-kanak Unggulan Muslim adalah sekolah 

yang bernuansa islami yang bertujuan memberikan pendidikan yang 

berkeseimbangan antara pengetahuan umum dan agama. Taman Kanak-

Kanak Unggulan Muslim berdiri pada tanggal 20 Januari 2017, dikelola 

dibawah naungan Yayasan Unggulan Muslim Bangkit (UMB). 

b. Kondisi Geografis 

TK Unggulan Muslim mempunyai lokasi yang strategis yaitu di Jl 

Mangka Dg. Bombong dan masuk dalam perumahan Bukit Manggarupi dan 

TK Unggulan Muslim berada tepat di sebelah kiri. 

c. Visi dan Misi TK Unggulan Muslim 
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Visi : Membentuk generasi muslim yang unggul, berkepribadian islami, 

berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif, kreatif, cerdas, dan 

mandiri 

Misi : 

1) Berupaya menjadikan sekolah unggulan yang islami melalui 

kegiatan kemasyarakatan untuk menciptakan anak didik yang 

unggul. 

2) Menyiapkan anak didik yang tangguh yang berlandaskan akhlakul 

kharimah, cerdas baik intelektual dan spiritual. 

3) Mengembangkan bakat dan kemampuan anak melalui bermain 

sambil belajar secara nyata. 

2. TK Nurul Ilmi 

a. Sejarah Berdirinya TK Nurul Ilmi 

TK Nurul Ilmi berdiri pada tahun 2019 di bawah naungan binaan 

Ahmad Habiby Arafaat yang dipimpin oleh Ketua Yayasan bernama Prof. 

Dr. H. Bahaking Rama, MS beliau merupakan pribadi yang sangat patut 

dicontoh dalam organisasi ini. Saat itu ia sangat khawatir dengan keadaan di 

lapangan karena jumlah anak prasekolah yang begitu banyak, khususnya 

remaja, akhirnya ia menyelesaikan pembangunan Taman Kanak-kanak 

dengan strukturnya sendiri dan masyarakat setempat sangat antusias untuk 

menoleransi PAUD sebagai program lain. dalam iklim dan PAUD kami 

bekerja pada tahun 2000. 

TK Nurul Ilmi didirikan untuk membantu masyarakat sekitar agar 

tidak menyekolahkan anak-anak mereka jauh-jauh dan untuk memberikan 

pelatihan PAUD di lingkungan tersebut, maka orang yang menambah 

kemajuan TK Nurul Ilmi adalah pasangan tersayang pengurus TK Nurul 
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Ilmi. Pendiriannya, beliau mengisi sebagai kepala TK Nurul Ilmi yang 

pemerintahannya sekitar waktu itu tidak bisa diabaikan, beliau adalah Hj. 

fantastis serta dibantu oleh beberapa guru pada saat itu diantaranya, Ibu Hj. 

Subaedah, A.Ma, Ibu Mumainnah, S.Pd. Setelah Ibu Hj. Mantasiah wafat, 

posisi beliau sebagai kepala TK Nurul Ilmi digantikan oleh Ibu Hj. 

Subaedah, S.Pd yang di angkat menjadi kepala sekolah pada tanggal 13 

Januari 2014. Sejak berdirinya TK Nurul Ilmi jumlah murid dari tahun ke 

tahun sangat meningkat dan fasilitas sarana dan prasarana juga semakin 

berkembang. 

b. Kondisi Geografis 

TK Nurul Ilmi mempunyai lokasi yang strategis masuk dalam Perumahan 

dan di lingkungan yang padat penduduk yaitu di Jl. Dato Ripanggentungang 

Kelurahan Paccinongang, Gowa. 

c. Visi dan Misi TK Nurul Ilmi 

Visi : membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil, berakhlak mulia, 

sholeh/sholehah sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. 

Misi : 

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

2) Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. 

3) Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan 

ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Variabel Frekuensi (n) Mean % 

Jenis Kelamin    

Laki-laki 27 

1.64 

36 

Perempuan 48 64 

Total 75 100 
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Umur    

5 Tahun 67 

5.11 

89.3 

6 tahun 8 10.7 

Total 75 100 

Pada tabel 4.1 menggambarkan bahwa dari karakteristik jenis 

kelamin, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu laki-

laki dengan jumlah responden sebanyak 27 (36%), sedangkan perempuan 

dengan jumlah responden sebanyak 48 (64%). Jika dilihat dari umur, 

mayoritas responden yaitu umur 5 tahun 67 (89.3%), dan 6 tahun 

sebanyak 8 (10,7%). 

2. Analisis Perkembangan Anak 

Tabel 4.2 Gambaran Perkembangan Anak 

Variabel Frekuensi (n) % Mean 

Perkembangan Kognitif    

Kurang 19 25.3 1.75 

Baik 56 74.7  

Total 75 100  

Perkembangan Bahasa    

Sedang 2 2.7 2.97 

Normal 73 97.3  

Total 75 100  

Perkembangan Sosial 

Emosional 

   

Sedang 2 2.7 3.97 

Berat  73 97.3  

Total 75 100  

Pada tabel 4.2 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi 

perkembangan kognitif, mayoritas responden dengan kategori kurang ialah 

sebanyak 19 (25.3%), sedangkan kategori baik sebanyak 56 (74.7%). Jika 

dilihat dari perkembangan bahasa, mayoritas responden dengan kategori 

sedang ialah 2 (2.7%), sedangkan kategori normal sebanyak 73 (97.3%). 

Dan jika dilihat dari segi perkembangan sosial emosional, mayoritas 

responden dengan kategori sedang ialah sebanyak 2 (2.7%), sedangkan 

kategori berat sebanyak 73 (97.3%). 
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C. Pembahasan 

Pandemi Covid 19 berdampak pada perkembangan anak yang 

dipengaruhi oleh perubahan system pendidikan di Indonesia. Sejak pandemik 

Covid terjadi pada tahun 2019 terdapat peningkatan banyak kasus hingga 

kematian pada anak. Terkait hal tersebut, pemerintah akhirnya mengambil 

langkah taktis dalam melakukan pencegahan dengan menginstruksikan untuk 

melakukan pembelajaran secara online dirumah. Kebijakan tersebut akhirnya 

memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Pada tahun ke 4 kasus 

Covid mulai mengalami penurunan sehingga system pendidikan perlahan 

mulai menuju new normal dengan pembelajaran secara offline di Sekolah 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, 

gambaran dampak Covid-19 terhadap perkembangan anak usia prasekolah 

dari segi kognitif anak usia prasekolah di wilayah paccinongan yakni 

sebanyak 56 (74,7%) berada dalam kategori baik dan 19 (25.3%) berada 

dalam kategori kurang.  

Sejalan dengan penelitian (Nova Djangkali, 2020) bahwa kemampuan 

kognitif anak di TK Mutiara Hati dalam memecahkan masalah, berpikir logis 

dan berpikir simbolik dalam kategori mampu dan cukup mampu. Hal ini 

disebabkan karena guru berusaha memberikan materi atau tugas yang dapat 

menstimulasi perkembangan anak. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian (Veni Iswantiningtyas, 2021) di TK Kusuma Mulia Sidomulyo 

bahwa selama pandemik dan anak belajar dirumah capaian kognitif anak tetap 

baik. Penelitian lainnya yang tidak sejalan yakni (Ashabul Kahfi, 2021) 

bahwa selama pandemik dan proses pembelajaran daring kognitif anak 

mengalami hambatan karena proses pembelajaran daring tugas menumpuk 

dan tatap muka siswa dan guru berkurang sehingga anak menjadi mudah 
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stress, jenuh dan tertekan. Penelitian ini juga didukung oleh teori Piaget yang 

menyatakan bahwa anak mampu menyesuaikan dalam setiap keadaan mereka 

(Sujiono & Nurani, 2004) dalam jurnal (Istiqomah & Maemonah, 2016) 

Asumsi peneliti, adanya peningkatan kognitif anak di wilayah 

kelurahan paccinongan selama new normal karena proses pembelajaran 

dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah meskipun ada pembatasan 

waktu baik dalam bermain dan belajar, sehingga anak mampu beradaptasi 

dengan lingkungan. 

Pada perkembangan kognitif anak usia prasekolah dengan kategori 

baik sebanyak 56 (74,7%) dan kategori kurang 19 (25,3%). Teori 

psikoanalisis Sigmun Freud dan erik erikson dalam toei psikoanalisis melihat 

bermain pada anak adalah sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam 

perkembangan kognitif anak dan sebagai alat yang penting bagi pelepasan 

emosinya serta untuk mengembangkan rasa harga diri anak ketika anak dapat 

menguasai tubuhnya, benda-benda serta jumlah keterampilan social (Wiwik 

Pratiwi, 2017). 

Teori perkembangan kognitif yang menguji kegiatan bermain dalam 

kaitannya dengan perkembangan intelektual, yang berpandangan bahwa 

setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif baik itu secara fisik maupun 

mental yang mendasari perilaku dan aktivitas intelegensi seseorang dan 

berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak dengan kata lain 

intelektual dan efektif selalu berjalan berdampingan. Teori ini percaya bahwa 

emosi dan afeksi manusia selalu muncul dari suatu proses yang sama didalam 

tahapan tumbuh kembang kognitif sehingga piaget membagi tahapan tumbuh 

kembang kognitif kedalam empat jenis proses yaitu asimulasi, akomodasi, 

konsevasi, dan resersibility. (Wiwik Pratiwi, 2017). 
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Dworetsky dalam Moeslichaton mengemukakan bahwa bermain 

merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan di laksanakan untuk 

kegiatan itu sendiri, yang lebih ditekankan pada caranya daripada hasil yang 

diperoleh dari kegiatan itu. Bermain juga memberikan peranan bagi semua 

aspek perkembangan anak. Dworetsky dalam Moeslichaton juga 

mengemukakan bahwa fungsi bermain dan interaksi dalam permainan 

mempunyai peran penting bagi perkembangan kognitif dan social anak, selain 

itu fungsi bermain dapat meningkatkan perkembangan bahasa, disiplin, 

perkembangan moral, kreativitas dan perkembangan fisik anak. Melalui 

bermain aspek-aspek perkembangan anak akan banyak terlatih, hal ini 

disebabkan dalam bermain terjadi sebuah interaksi yang kompleks dimana 

anak akan mendorong keluar semua kemampuan dlam dirinya (Wiwik Pratiwi, 

2017). 

Teori dari vigotsky juga menekankan pada pemusatan hubungan 

social sebagai hal yang penting yang mempengaruhi kognitif, karena anak 

akan menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya kemudian menjadi 

bagian dari perkembangan kognitifnya. (Wiwik Pratiwi, 2017). 

Asumsi peneliti, bahwa pada dasarnya pengaruh bermain bagi 

perkembangan kognitif pada anak dapat mempengaruhi perkembangan 

wawasan diri pada anak, rangsangan bagi kreativitas pada anak, dan juga 

social, emosi, motorik dan bahasa pada anak. 

Hasil analisis data peneliti tentang perkembangan bahasa dengan hasil 

data sebanyak 73 (97,3%) berada pada kategori normal. Artinya 

perkembangan bahasa anak usia prasekolah tidak berdampak signifikan 

selama Covid-19. 
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Sejalan dengan penelitian (Azhari, 2021) menunjukkan bahwa 

perkembangan bahasa anak di Paud Meraje Gune dengan menggunakan 

metode bercerita oleh guru bisa meningkatkan kemampuan perkembangan 

bahasa anak prasekolah. Dilihat dari aktivitas dan antusias berbicara anak 

dalam kesehariannya, keberanian anak untuk menceritakan pengalamannya, 

dan tidak merasa malu terhadap siapapun ketika di ajak berbicara. 

Sejalan juga dengan penelitian (Cahyati,2020) di RA Nurul Huda 

selama masa pandemik pembelajaran virtual dengan media dan implikasi 

yang diharapkan oleh guru dalam mencapai target menjadi salah satu 

stimulasi kecerdasan dalam perkembangan bahasa anak sehingga 

perkembangan sesuai dengan  usianya masih dapat tercapai. 

Sesuai dengan konsep hipotesis behavioristik mengharapkan bahwa 

bahasa melibatkan menjawab peniruan. Dia menemukan bahwa 

berkomunikasi dalam dan memahami bahasa diperoleh melalui perbaikan 

alami, khususnya tentang hipotesis pembelajaran yang disebut operant 

moulding, dengan cara ini Skinner menerima bahwa cara berperilaku verbal 

yang diinginkan adalah perilaku yang dibatasi oleh konsekuensinya. Jika 

hasilnya berupa hadiah atau sesuatu yang indah, perilaku ini akan terus 

dipertahankan, kemampuan dan pengulangan akan terus berkembang. Namun 

pada kenyataannya, hasilnya adalah disiplin maka yang akan terjadi adalah 

sebaliknya (Isna, 2019). 

Hipotesis Navitis menyatakan bahwa kemampuan bahasa adalah 

kapasitas alami. Selain itu, pembelajaran bahasa tidak dipengaruhi oleh 

pengetahuan atau pengalaman individu. Menurut Navitis, ada tugas 

perkembangan alam dalam membentuk manusia menjadi makhluk semantik. 
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Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak, perkembangan bahasa 

ternyata semakin baik dan bertahap. 

Mengenai bahasa apa yang akan dikuasai seorang anak, itu benar-

benar bergantung pada iklim di mana dia tinggal. Jadi kerabat dari negara 

mana pun dapat mendominasi bahasa apa pun sesuai di mana mereka 

dibesarkan, sehingga anak-anak yang tinggal di Amerika kemungkinan besar 

dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, serta mereka yang berada di 

wilayah Arab, Cina, Indonesia. Tanpa gadget LAD, mustahil seorang anak 

memiliki kemampuan berbahasa dalam waktu yang singkat (Bawono, 2007). 

Keterampilan mendengarkan anak akan mempengaruhi 

kemampuannya untuk berbicara. Konsekuensi dari pendengaran anak muda 

akan diterapkan melalui wacana bibirnya. Peningkatan wacana anak-anak 

dimulai dari mengoceh dengan implikasi kacau, kemudian mengoceh dengan 

implikasi yang jelas, (misalnya, ibu, dan sebagainya), hingga kemampuan 

berbicara dengan suara yang jelas mengungkapkan kata per kata hingga 

kemampuan untuk mengartikulasikan kalimat total dengan subjek, predikat, 

dan artikel. Kapasitas untuk membaca dan menulis di masa muda diciptakan 

melalui kemajuan yang direncanakan dalam latihan bermain. Kemampuan 

anak dalam membaca mulai diciptakan melalui mengamati gambar, 

memahami kata, memahami huruf, merangkai huruf menjadi satu kata, 

hingga menggantung huruf untuk membingkai kalimat langsung. 

Kemampuan composing diciptakan melalui latihan corat-coret, latihan 

memegang pensil, latihan antarmuka garis, latihan menulis garis, membuat 

berbagai bentuk, hingga tahap menyusun huruf dan angka. 

Bahasa anak yang paling berkesan untuk diciptakan atau dibangkitkan 

adalah bahasa ibu, yaitu bahasa anak untuk berbicara dengan orang terdekat 
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dan suasana umum. Namun, itu tidak berarti bahasa berikutnya tidak 

disegarkan. Bahasa selanjutnya juga merupakan bagian utama dalam 

peningkatan bahasa anak-anak yang sangat berharga dalam komunikasi anak 

dalam scope lingkungan yang lebih luas (dunia). Stimulasi perkembangan 

second language sudah dapat dilakukan pada usia ±3 tahun melalui upaya 

memperdengarkan secara berulang-ulang kata atau kalimat sederhana yang 

dekat dengan aktivitas anak, bisa merupa perintah sederhana (Talango, 2020). 

Asumsi peneliti bahwasanya peningkatan perkembangan bahasa anak 

karena adanya dukungan dari orang tua dan guru sehingga anak terstimulasi 

untuk berbicara, kosakata bertambah sehingga membantu anak untuk melalui 

tahapan perkembangannya dengan baik (Talango, 2020). 

Hasil perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah di wilayah 

kelurahan paccinongan didapatkan hasil bahwa terdapat 73 (97,3%) berada 

pada kategori berat. Artinya terdapat dampak pada perkembangan sosial 

emosional anak usia prasekolah setelah Covid-19. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Nurmalitasari, 2015) mengatakan bahwa pada beberapa situasi 

anak tidak dapat menahan diri sehingga anak-anak berperilaku impulsive dan 

ekspresif seperti yang mereka inginkan. Sejalan juga dengan penelitian 

(Haryono, 2020) bahwasanya peningkatan kemampuan sosial emosional anak 

di Paud Gemilang Kota Bengkulu pada usia 4-6 tahun dapat diatasi dengan 

menggunakan media puzzle angka. Hal ini terlihat dari peningkatan minat, 

keaktifan juga antusias anak mengikuti selama pembelajaran berlangsung. 

Kemajuan mental adalah peningkatan yang berhubungan dengan 

kemampuan singular untuk mengatasi masalah dalam bahasa biasa disebut 

keterampilan berpikir. Kemampuan ini dapat diciptakan melalui berbagai 

latihan bermain yang ditujukan untuk anak-anak, baik di dalam maupun di 
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luar ruang belajar, atau saat anak berada di rumah. Latihan bermain yang 

direncanakan disertai dengan penataan berbagai media, sarana pembelajaran, 

dan perangkat permainan edukatif, yang akan digunakan sebagai perantara 

agar anak lebih mudah dalam menggali informasi dan pengalaman. Contoh 

latihan bermain yang dapat direncanakan adalah bermain puzzle, uji coba 

sains langsung, dan bermain labirin (Talango, 2020). 

Kemajuan sosial adalah peningkatan kemampuan seseorang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan peningkatan mendalam adalah 

kemampuan seseorang untuk mengawasi dan mengomunikasikan 

perasaannya sebagai artikulasi aktivitas yang muncul melalui penampilan dan 

latihan yang berbeda (verbal atau non-verbal) sehingga orang lain dapat 

mengetahuinya. dan bahkan memahami kondisinya. atau di sisi lain status 

masalah saat ini. Hal ini menyebabkan perbaikan sosial dekat rumah tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat keduanya terkait dengan 

kerjasama antar manusia dan antar manusia dan antar masyarakat. 

Kegembiraan mendalam yang ada pada masyarakat juga merupakan 

konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan (Talango, 2020). 

Peningkatan social emosional  yang mendalam digerakkan oleh orang 

dewasa dimulai dengan kemajuan sosial dari rumah sejak awal, dan seiring 

dengan fase transformatif, peningkatan sosial yang mendalam dari orang 

ternyata lebih rumit. Kemajuan mendalam individu pertama kali ditunjukkan 

dengan menangis saat pertama lahir, sedangkan peningkatan sosial seseorang 

pada tahap awal digambarkan oleh kemampuannya untuk berkomunikasi 

dengan individu terdekatnya, lebih tepatnya "ibu". Peningkatan sosial yang 

mendalam sebagai seorang anak akan terlihat ketika ibu menemukan sesuatu 

yang membuat anak terkikik atau menyeringai, atau anak menangis ketika 
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diambil dari pelukan ibu oleh orang lain. Bersamaan dengan fase-fase yang 

cukup lama dan peningkatan yang diberikan untuk mendorong perkembangan 

anak sejak awal, kemampuan bersosialisasi anak di rumah semakin 

meningkat (Talango, 2020). 

Asumsi peneliti, karena anak usia prasekolah masih sulit untuk 

mengontrol emosionalnya dan masih dalam tahap perkembangan sehingga 

berpengaruh pada sosialnya. Apalagi saat ini terjadi perubahan system 

pembelajaran dari online (belajar dirumah) menjadi offline  (pembelajaran 

tatap muka secara langsung) yang dapat membuat anak usia prasekolah masih 

dalam tahap adaptasi yang berdampak pada sikap dan perilaku seperti malu 

hingga emosi. 

Setiap individu menghadapi fase-fase progresif yang terjadi dari masa 

kanak-kanak hingga dewasa. Peningkatan tidak dapat diperkirakan, namun 

dapat dirasakan. Anak prasekolah adalah anak yang berada pada rentang usia 

0-6 tahun. Pada usia tersebut, perbaikan terjadi dengan cepat. Dari hasil 

eksplorasi, sekitar 40% kemajuan manusia terjadi pada usia dini. Oleh karena 

itu, usia prasekolah dipandang sangat vital sehingga dinamakan usia 

cemerlang. Setiap individu menghadapi usia prasekolah, hanya saja usia ini 

hanya terjadi sekali dalam masa kehidupan setiap orang, sehingga prosesnya 

tidak boleh disia-siakan. Usia prasekolah adalah kesempatan yang paling 

cocok untuk menghidupkan pergantian peristiwa individu. Untuk 

memberikan upaya kemajuan yang berbeda, penting untuk menyadari tentang 

peningkatan yang terjadi pada anak (Talango, 2020). 

Dalam sebuah HR. Abu Daud telah dijelaskan bahwasanya: 

َعْ نَ  عْ َبِ وِ  عٍْبْ وَِ  ع بع نع بع ِعَ َ  ِعَ جَ ْ  ِّع عْ َ نَ  ْ  لعَ عْ ْ لو  ََْ  ْ هع َ اللَّ  َْ عْ   ْ عْ
لسْْ  ُمَ اللَّع ُِ دْسْ َََو َسِع ةْْ اللَّا لعاْللَُّكع عع بْ  اللَّع ََْعَ لسْْ لع َع ِْعَ اللَّع عْ َ ٍَْلسْْ  ْْ ا مْهَ عَََ  ع اللَّع بْ عع ََْعَ لع

ََِّهَ  عَوع سْْ اَُ اوْ ٍِْا َعْ َعِ اع ج عْ و اللَّع عْ  
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Artinya: 

"Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya radiyallahuanhu 

ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wassalam Bersabda: 

"Perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh 

tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur 

sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan 

perempuan)". [HR.Abu Daud (no. 495) dalam kitab sholat, Ahmad 

(II/180, 187) dengan sanad hasan]. 

Ajarkanlah salat kepada anak-anak kalian; laki-laki dan perempuan, 

dan suruhlah mereka untuk melaksanakan salat jika sudah berusia tujuh tahun, 

serta pukullah mereka untuk melaksanakannya jika mereka menolaknya saat 

berusia sepuluh tahun. Lalu pisahkanlah tempat tidur diantara mereka 

(HaditsSoft, 2016). 

D. Keterbatasan Penelitian 

1. Adanya kesulitan pada akses komunikasi peneliti dengan orang tua siswa 

membuat peneliti terbatas dalam mengeksplorasi kehidupan anak pada 

ibunya 

2.  Pengisian kuesioner yang dilakukan di rumah masing-masing membuat 

peneliti sulit melakukan pendampingan secara langsung dalam hal 

mengisi kuesioner penelitian. 

E. Rekomendasi Peneliti 

Penelitian ini hanya berfokus dalam menganalisis dampak covid-19 

terhadap perkembangan anak usia prasekolah dalam aspek kognitif, bahasa 

dan sosial emosional. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

memberikan intervensi atau tindakan penanganan dampak covid-19 yang 

ditimbulkan terhadap perkembangan kognitif, bahasa dan sosial emosional 

anak usia prasekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran penelitian perkembangan kognitif anak mayoritas responden 

dengan kategori kurang ialah sebanyak 19 responden (25.3%), sedangkan 

kategori baik sebanyak 56 responden (74.7%). 

2. Gambaran penelitian perkembangan bahasa anak mayoritas responden 

dengan kategori sedang ialah 2 responden (2.7%), sedangkan kategori 

normal sebanyak 73 responden (97.3%). 

3. Gambaran penelitian perkembangan sosial emosional anak mayoritas 

responden dengan kategori sedang ialah sebanyak 2 responden (2.7%), 

sedangkan kategori berat sebanyak 73 responden (97.3%). 

B. Saran 

1. Untuk pendidikan 

Akses komunikasi dan pertemuan pihak sekolah dengan orang tua 

siswa baiknya dilaksanakan minimal 2-3 kali pertemuan sehingga orang tua 

memiliki pemahaman terkait kondisi tahapan perkembangan anak. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Saran untuk peneliti selanjutnya, hal penting yang harus di perhatikan 

ketika melakukan penelitian ialah komunikasi dengan orang tua siswa dan 

peneliti memahami anak tersebut sedang dalam tahap perkembangan apa 

saat dilakukan penelitian. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

IDENTITAS RESPONDEN 

Inisial Orang Tua : 

Inisial Anak  : 

Alamat   : 

No Hp   : 

 

Petunjuk pengisian kuesioner 

Berikan tanda checklist (√) pada jawaban antara YA dan TIDAK, yang dianggap 

paling benar dan sesuai. 

KUESIONER PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN 

No Pertanyaan YA TIDAk 

1. Anak dapat mengelompokan berbagai benda 

berdasarkan fungsinya 

  

2. Anak sering menumpahkan air di dalam bak.   

3. Anak pernah menuliskan jadwal kegiatanya   

4. Anak mengetahui sebab akibat dalam suatu kejadian 

sehari-hari 

  

5. Anak punya ide-ide baru terkait dengan permainan 

dan sebagainya 

  

6. Anak sudah mengenal perbedaan berdasarkan 

ukuran’lebih dari’kurang dari’,dan paling ter’’. 

  

7. Anak dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan 

warna, bentuk, dan ukuran dalam 3 kejadian. 

  

8. Anak dapat mengelompokan benda yang lebih 

banyak ke dalam kelompok yang sama atau 

kelompok yang sejenis,atau kelompok berpasangan 

yang lebih dari 2 variasi. 
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9. Anak mengerti hubungan keluarga   

10. Anak dapat mengurutkan berdasarkan ukuran dari 

paling kecil ke paling besar atau sebaliknya 

  

11. Anak bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10.   

12. Anak bisa mencocokan bilangan dengan lambang 

bilangan 

  

13. Anak mengenal berbagai macam lambang huruf 

vokal dan konsonan 

  

14. Anak dapat menuliskan lambang bilangan 1-10 jika 

di tanya secara acak. 

  

15. Anak dapat mengurutkan bilangan 1-10 secara 

terbalik 

  

Sumber: (Huda, 2014).   

Kategori: 

Baik: jika ≥10 memilih YA 

Kurang: jika ≤10 memilih TIDAK 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Inisial Orang Tua : 

Inisial Anak  : 

Alamat   : 

No Hp   : 

 

Petunjuk pengisian kuesioner 

Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom yang telah 

disediakan, yaitu kolom selalu (SL), sering (S), jarang (J) dan tidak pernah (TP). 

KUESIONER PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 5-6 TAHUN 

No Pertanyaan SL S J TP 

1. Saya membacakan cerita anak     

2. Saya mengajarkan anak bernyanyi     

3. Saya mengajarkan bahasa anak dengan cara 

bermain 

    

4. Saya mendengarkan anak ketika berbicara     

5. Saya membiarkan anak berinteraksi dengan 

orang lain 

    

6. Saya tidak memberikan anak mainan yang 

bersifat imajinatif seperti boneka 

    

7. Saya tidak merespon ketika anak mencoba 

interaksi 

    

8. Saya mengajarkan anak bernyanyi     

9. Saya melarang anak untuk berinteraksi 

dengan orang lain 

    

10 Saya membiarkan anak menonton TV terus 

menerus dengan acara kartun 

    

Sumber: (Niasari, 2016)   

Kategori: 

Normal: >10 

Sedang: 6-9 

Berat: 0-5 

Keterangan 

Selalu (SL) : 3 

Sering (S) : 2 

Jarang (J) : 1 

Tidak Pernah (TP) : 0 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Inisial Orang Tua : 

Inisial Anak  : 

Alamat   : 

No Hp   : 

 

Petunjuk pengisian kuesioner 

Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom yang telah 

disediakan, yaitu kolom sering sekali (SS), sering (S), kadang-kadang (KK) dan tidak 

pernah (TP). 

KUESIONER PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 5-6 

TAHUN 

No Pertanyaan SS S KK TP 

1. Anak saya mudah beradaptasi dengan 

lingkungan baru 

    

2. Anak saya malu kepada orang yang baru 

dikenal 

    

3. Anak saya berani maju di depan kelas     

4. Anak saya menangis saat ditinggal     

5. Anak saya mudah berteman dengan teman 

baru 

    

6. Anak saya belajar dengan rajin     

7. Anak saya datang ke sekolah tidak tepat 

waktu 

    

8. Anak saya membuang sampak pada 

tempatnya 

    

9. Anak saya memakai sepatu sendiri     

10. Anak saya tidak pernah mengembalikan     
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mainan yang dipinjamnya 

11. Anak saya mau makan jika disuapi     

12. Anak saya merapikan mainan ketempat 

semula setelah selesai bermain 

    

13. Anak saya menaruh sepatu, baju, dan tas 

sekolah pada temaptnya 

    

14. Anak saya suka lupa waktu saat bermain     

15. Anak saya disiplin waktu ketika bermain     

16. Anak saya suka cari perhatian kepada teman     

17. Anak saya suka bermain dengan teman 

sebaya 

    

18. Anak saya tidak mau berbagi mainan kepada 

orang lain 

    

19. Anak saya suka bekerja dengan temannya     

20. Anak suka menang sendiri saat bermain     

21. Anak saya suka memuji hasil karya milik 

temannya 

    

22. Anak saya suka bicara dengan nada tinggi 

kepada temannya 

    

23. Anak saya suka mambantu teman yang 

sedang kesulitan 

    

24. Anak saya menangis saat tidak bisa 

menyelesaikan tugas 

    

25. Anak saya selalu mengucapkan salam ketika 

berangkat dan pulang sekolah 

    

Sumber: (Janah, 2019) 

 

 

Keterangan 

Selalu (SL) : 3 

Sering (S) : 2 

Kadang-Kadang (KK) : 1 

Tidak Pernah (TP) : 0 

Kategori: 

Normal: <5 

Ringan: 6-11 

Sedang: 12-24 

Berat: >24 
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DAFTAR NILAI MEAN PER ITEM PERTANYAAN 

 

NO. PERTANYAAN KOGNITIF YA 

N (%) 

TIDAK 

N (%) 

MEAN 

1 Anak dapat mengelompokan berbagai 

benda berdasarkan fungsinya 

64 (85,3) 11 (14,7) 0,85 

2 Anak sering menumpahkan air di dalam 

bak 

50 (66,7) 25 (33,3) 0,67 

3 Anak pernah menuliskan jadwal 

kegiatannya 

15 (20,0) 60 (80,0) 0,20 

4 Anak mengetahui sebab akibat dalam 

suatu kejadian sehari-hari 

69 (92,0) 6 (8,0) 0,92 

5 Anak punya ide-ide baru terkait dengan 

permainan dan sebagainya 

73 (97,3) 2 (2,7) 0,97 

6 Anak sudah mengenal perbedaan 

berdasarkan ukuran’lebih dari’kurang 

dari’,dan paling ter’’. 

65 (86,7) 10 (13,3) 0,87 

7 Anak dapat menglklasifikasikan benda 

berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran 

dalam 3 kejadian 

73 (97,3) 2 (2,7) 0,97 

8 Anak dapat mengelompokan benda yang 

lebih banyak ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis,atau 

kelompok berpasangan yang lebih dari 2 

variasi. 

68 (90,7) 7 (9,3) 0,91 

9 Anak mengerti hubungan keluarga 66 (88,0) 9 (12,0) 0,88 

10 Anak dapat mengurutkan berdasarkan 

ukuran dari paling kecil ke paling besar 

atau sebaliknya 

70 (93,3) 5 (6,7) 0,93 

11 Anak bisa menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 

66 (88,0) 9 (12,0) 0,88 

12 Anak bisa mencocokan bilangan dengan 

lambang bilangan 

37 (49,3) 38 (50,7) 0,49 

13 Anak mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan konsonan 

38 (50,7) 37 (49,3) 0,51 

14 Anak dapat menuliskan lambang 

bilangan 1-10 jika di tanya secara acak. 

59 (78,7) 16 (21,3) 0,79 

15 Anak dapat mengurutkan bilangan 1-10 

secara terbalik 

51 (68,0) 24 (32,0) 0,68 

 



66 
 

 
 

LAMPIRAN KOGNITIF 

 

Statistics 

 

VAR0

0001 

VAR0

0002 

VAR0

0003 

VAR0

0004 

VAR0

0005 

VAR0

0006 

VAR0

0007 

VAR0

0008 

VAR0

0009 

VAR0

0010 

VAR0

0011 

VAR0

0012 

VAR0

0013 

VAR0

0014 

VAR0

0015 

N Vali

d 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Miss

ing 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .85 .67 .20 .92 .97 .87 .97 .91 .88 .93 .88 .49 .51 .79 .68 

Median 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 

Mode 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Std. 

Deviation 

.356 .475 .403 .273 .162 .342 .162 .293 .327 .251 .327 .503 .503 .412 .470 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sum 64 50 15 69 73 65 73 68 66 70 66 37 38 59 51 
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VAR00001 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 14.7 14.7 14.7 

1 64 85.3 85.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00002 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 33.3 33.3 33.3 

1 50 66.7 66.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00003 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 60 80.0 80.0 80.0 

1 15 20.0 20.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00004 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 8.0 8.0 8.0 

1 69 92.0 92.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00005 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 73 97.3 97.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00006 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 13.3 13.3 13.3 

1 65 86.7 86.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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VAR00007 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 73 97.3 97.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00008 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 9.3 9.3 9.3 

1 68 90.7 90.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00009 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 12.0 12.0 12.0 

1 66 88.0 88.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00010 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 6.7 6.7 6.7 

1 70 93.3 93.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00011 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 12.0 12.0 12.0 

1 66 88.0 88.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00012 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 38 50.7 50.7 50.7 

1 37 49.3 49.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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VAR00013 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 37 49.3 49.3 49.3 

1 38 50.7 50.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00014 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 21.3 21.3 21.3 

1 59 78.7 78.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00015 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24 32.0 32.0 32.0 

1 51 68.0 68.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

NO. PERTANYAAN BAHASA SL 

N (%) 

S 

N (%) 

J 

N (%) 

TP 

N (%) 

MEAN 

1 Saya membacakan cerita anak 19 (25,3) 25 (33,3) 23 (30,7) 8 (10,7) 1,73 

2 Saya mengajarkan anak 

bernyanyi 

25 (33,3) 31 (41,3) 19 (25,3) 0 2,08 

3 Saya mengajarkan bahasa anak 

dengan cara bermain 

49 (65,3) 20 (26,7) 6 (8,0) 0 2,57 

4 Saya mendengarkan anak ketika 

berbicara 

60 (80.0) 13 (17,3) 2 (2,7) 0 2,77 

5 Saya membiarkan anak 

berinteraksi dengan orang lain 

29 (38,7) 15 (20,0) 29 (38,7) 2 (2,7) 1,95 

6 Saya tidak memberikan anak 

mainan yang bersifat imajinatif 

seperti boneka 

8 (10,7) 14 (18,7) 28 (37,3) 25 (33,3) 1,07 

7 Saya tidak merespon ketika 

anak mencoba interaksi 

0 2 (2,7) 9 (12,0) 64 (85,3) 0,17 

8 Saya mengajarkan anak 

bernyanyi 

27 (36,0) 41 (54,7) 6 (8,0) 1 (1,3) 2,25 

9 Saya melarang anak untuk 

berinteraksi dengan orang lain 

3 (4,0) 5 (6,7) 29 (38,7) 38 (50,7) 0,64 

10 Saya membiarkan anak 

menonton TV terus menerus 

dengan acara kartun 

4 (5,3) 15 (20,0) 14 (18,7) 42 (56,0) 0,75 
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LAMPIRAN BAHASA 

 

Statistics 

 

VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 

VAR0000

5 

VAR0000

6 

VAR0000

7 

VAR0000

8 

VAR0000

9 

VAR0001

0 

N Valid 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.73 2.08 2.57 2.77 1.95 1.07 .17 2.25 .64 .75 

Median 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 .00 2.00 .00 .00 

Mode 2 2 3 3 1
a
 1 0 2 0 0 

Std. Deviation .963 .767 .640 .481 .943 .977 .446 .660 .782 .960 

Minimum 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Maximum 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Sum 130 156 193 208 146 80 13 169 48 56 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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VAR00001 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 10.7 10.7 10.7 

1 23 30.7 30.7 41.3 

2 25 33.3 33.3 74.7 

3 19 25.3 25.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00002 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 25.3 25.3 25.3 

2 31 41.3 41.3 66.7 

3 25 33.3 33.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00003 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 8.0 8.0 8.0 

2 20 26.7 26.7 34.7 

3 49 65.3 65.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00004 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.7 2.7 2.7 

2 13 17.3 17.3 20.0 

3 60 80.0 80.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00005 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 29 38.7 38.7 41.3 

2 15 20.0 20.0 61.3 

3 29 38.7 38.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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VAR00006 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 33.3 33.3 33.3 

1 28 37.3 37.3 70.7 

2 14 18.7 18.7 89.3 

3 8 10.7 10.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00007 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 64 85.3 85.3 85.3 

1 9 12.0 12.0 97.3 

2 2 2.7 2.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00008 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.3 1.3 1.3 

1 6 8.0 8.0 9.3 

2 41 54.7 54.7 64.0 

3 27 36.0 36.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00009 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 38 50.7 50.7 50.7 

1 29 38.7 38.7 89.3 

2 5 6.7 6.7 96.0 

3 3 4.0 4.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00010 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 42 56.0 56.0 56.0 

1 14 18.7 18.7 74.7 

2 15 20.0 20.0 94.7 
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3 4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

NO. PERTANYAAN SOSIAL 

EMOSIONAL 

SL 

N (%) 

S 

N (%) 

KK 

N (%) 

TP 

N (%) 

MEAN 

1 Anak saya mudah beradaptasi 

dengan lingkungan baru 

35 (46,7) 22 (29,3) 15 (20,0) 3 (4,0) 2,19 

2 Anak saya malu kepada orang 

yang baru dikenal 

3 (4,0) 34 (45,3) 15 (20,0) 23 (30,7) 1,23 

3 Anak saya berani maju di depan 

kelas 

17 (22,7) 20 (26,7) 33 (44,0) 5 (6,7) 1,65 

4 Anak saya menangis saat 

ditinggal 

4 (5,3) 2 (2,7) 15 (20,0) 54 (72,0) 0,41 

5 Anak saya mudah berteman 

dengan teman baru 

41 (54,7) 26 (34,7) 6 (8,0) 2 (2,7) 2,41 

6 Anak saya belajar dengan rajin 13 (17,3) 28 (37,3) 33 (44,0) 1 (1,3) 1,71 

7 Anak saya datang ke sekolah 

tidak tepat waktu 

4 (5,3) 10 (13,3) 17 (22,7) 44 (58,7) 0,65 

8 Anak saya membuang sampak 

pada tempatnya 

8 (10,7) 44 (58,7) 21 (28,0) 2 (2,7) 1,77 

9 Anak saya memakai sepatu 

sendiri 

17 (22,7) 24 (32,0) 28 (37,3) 6 (8,0) 1,69 

10 Anak saya tidak pernah 

mengembalikan mainan yang 

dipinjamnya 

- 12 (16,0) 12 (16,0) 51 (68,0) 0,48 

11 Anak saya mau makan jika 

disuapi 

11 (14,7) 14 (18,7) 27 (36,0) 23 (30,7) 1,17 

12 Anak saya merapikan mainan 

ketempat semula setelah selesai 

bermain 

11 (14,7) 30 (40,0) 24 (32,0) 10 (13,3) 1,56 

13 Anak saya menaruh sepatu, 

baju, dan tas sekolah pada 

temaptnya 

14 (18,7) 20 (26,7) 27 (36,0) 14 (18,7) 1,45 

14 Anak saya suka lupa waktu saat 

bermain  

8 (10,7) 19 (25,3) 39 (52,0) 9 (12,0) 1,35 

15 Anak saya disiplin waktu ketika 

bermain 

2 (2,7) 10 (13,3) 57 (76,0) 6 (8,0) 1,11 

16 Anak saya suka cari perhatian 

kepada teman 

7 (9,3) 13 (17,3) 30 (40,0) 25 (33,3) 1,03 

17 Anak saya suka bermain dengan 

teman sebaya 

51 (68,0) 15 (20,0) 6 (8,0) 3 (4,0) 2,52 

18 Anak saya tidak mau berbagi 

mainan kepada orang lain 

1 (1,3) 6 (8,0) 25 (33,3) 43 (57,3) 0,53 

19 Anak saya suka bekerja dengan 

temannya 

11 (14,7) 53 (70,7) 9 (12,0) 2 (2,7) 1,97 
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20 Anak suka menang sendiri saat 
bermain 

- 12 (16,0) 25 (33,3) 38 (50,7) 0,65 

21 Anak saya suka memuji hasil 

karya milik temannya 

4 (5,3) 16 (21,3) 35 (46,7) 20 (26,7) 1,05 

22 Anak saya suka bicara dengan 

nada tinggi kepada temannya 

2 (2,7) 8 (10,7) 28 (37,3) 37 (49,3) 0,67 

23 Anak saya suka mambantu 

teman yang sedang kesulitan 

19 (25,3) 49 (65,3) 6 (8,0) 1 (1,3) 2,15 

24 Anak saya menangis saat tidak 

bisa menyelesaikan tugas 

4 (5,3) 13 (17,3) 19 (25,3) 39 (52,0) 0,76 

25 Anak saya selalu mengucapkan 

salam ketika berangkat dan 

pulang sekolah 

57 (76,0) 13 (17,3) 5 (6,7) - 2,69 
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LAMPIRAN SOSIAL EMOSIONAL 
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VAR00001 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 4.0 4.0 4.0 

1 15 20.0 20.0 24.0 

2 22 29.3 29.3 53.3 

3 35 46.7 46.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00002 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 30.7 30.7 30.7 

1 15 20.0 20.0 50.7 

2 34 45.3 45.3 96.0 

3 3 4.0 4.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00003 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 6.7 6.7 6.7 

1 33 44.0 44.0 50.7 

2 20 26.7 26.7 77.3 

3 17 22.7 22.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00004 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 54 72.0 72.0 72.0 

1 15 20.0 20.0 92.0 

2 2 2.7 2.7 94.7 

3 4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00005 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 6 8.0 8.0 10.7 

2 26 34.7 34.7 45.3 

3 41 54.7 54.7 100.0 
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Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00006 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.3 1.3 1.3 

1 33 44.0 44.0 45.3 

2 28 37.3 37.3 82.7 

3 13 17.3 17.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00007 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 44 58.7 58.7 58.7 

1 17 22.7 22.7 81.3 

2 10 13.3 13.3 94.7 

3 4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00008 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 21 28.0 28.0 30.7 

2 44 58.7 58.7 89.3 

3 8 10.7 10.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00009 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 8.0 8.0 8.0 

1 28 37.3 37.3 45.3 

2 24 32.0 32.0 77.3 

3 17 22.7 22.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00010 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 51 68.0 68.0 68.0 

1 12 16.0 16.0 84.0 

2 12 16.0 16.0 100.0 
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Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00011 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 30.7 30.7 30.7 

1 27 36.0 36.0 66.7 

2 14 18.7 18.7 85.3 

3 11 14.7 14.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00012 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 13.3 13.3 13.3 

1 24 32.0 32.0 45.3 

2 30 40.0 40.0 85.3 

3 11 14.7 14.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00013 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 18.7 18.7 18.7 

1 27 36.0 36.0 54.7 

2 20 26.7 26.7 81.3 

3 14 18.7 18.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00014 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 12.0 12.0 12.0 

1 39 52.0 52.0 64.0 

2 19 25.3 25.3 89.3 

3 8 10.7 10.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00015 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 8.0 8.0 8.0 

1 57 76.0 76.0 84.0 

2 10 13.3 13.3 97.3 
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3 2 2.7 2.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00016 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 33.3 33.3 33.3 

1 30 40.0 40.0 73.3 

2 13 17.3 17.3 90.7 

3 7 9.3 9.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00017 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 4.0 4.0 4.0 

1 6 8.0 8.0 12.0 

2 15 20.0 20.0 32.0 

3 51 68.0 68.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00018 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 43 57.3 57.3 57.3 

1 25 33.3 33.3 90.7 

2 6 8.0 8.0 98.7 

3 1 1.3 1.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00019 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.7 2.7 2.7 

1 9 12.0 12.0 14.7 

2 53 70.7 70.7 85.3 

3 11 14.7 14.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00020 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 38 50.7 50.7 50.7 

1 25 33.3 33.3 84.0 
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2 12 16.0 16.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00021 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 26.7 26.7 26.7 

1 35 46.7 46.7 73.3 

2 16 21.3 21.3 94.7 

3 4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00022 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 37 49.3 49.3 49.3 

1 28 37.3 37.3 86.7 

2 8 10.7 10.7 97.3 

3 2 2.7 2.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00023 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.3 1.3 1.3 

1 6 8.0 8.0 9.3 

2 49 65.3 65.3 74.7 

3 19 25.3 25.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00024 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 39 52.0 52.0 52.0 

1 19 25.3 25.3 77.3 

2 13 17.3 17.3 94.7 

3 4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

VAR00025 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 6.7 6.7 6.7 

2 13 17.3 17.3 24.0 
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3 57 76.0 76.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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Lampiran 2 Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 3 Etik Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Hasil Uji Statistik 

 

Statistics 

 Jenis Kelamin Umur 

Perkembangan 

Kognitif 

Perkembangan 

Bahasa 

Perkembangan 

Sosial 

Emosional 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.64 5.11 1.75 2.97 3.97 

Median 2.00 5.00 2.00 3.00 4.00 

Mode 2 5 2 3 4 

Std. Deviation .483 .311 .438 .162 .162 

Minimum 1 5 1 2 3 

Maximum 2 6 2 3 4 

Sum 123 383 131 223 298 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 27 36.0 36.0 36.0 

Perempuan 48 64.0 64.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 
 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 67 89.3 89.3 89.3 

6 8 10.7 10.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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Perkembangan Kognitif 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 19 25.3 25.3 25.3 

Baik 56 74.7 74.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

Perkembangan Bahasa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 2 2.7 2.7 2.7 

Normal 73 97.3 97.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 
 

Perkembangan Sosial Emosional 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 2 2.7 2.7 2.7 

Berat 73 97.3 97.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian 
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