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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ح
H 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di ص

bawah) 



 

ix 
 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 
Contoh: 
 
 kaifa: ك يْفَ
 
 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

...اَ

.َ. َ|

 .ى

fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 
 
اََ  māta:م 
م ى   ramā: ر 
 qīla:قيِْلَ 
 

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtahada dua, yaitu: tā’ marbūtahyang hidup atau 

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

Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h].Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī)ي

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

 

6.Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

َلْزَ  ل ه َا لزَّ  : al-zalzalah (al-zalzalah) 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

نَّوْع َا ل  :al-nau‘ 

 syai’un: ش يْءَ 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata al-Qur’an (darial-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  
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Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 
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Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī  

Al-Munqiz min al-Dalāl 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Atmy Ranti 

NIM   : 20900118020 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Islam Anak Usia Dini/Fakultas Tarbiyah dan  

Keguruan 

Semester : IX (Sembilan) 

Judul Skripsi :Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam 

Melatih Interaksi Sosial Anak di PAUD Lorong Ar-Raihan 

Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui interaksi sosial anak sebelum 
diterapkan permainan tradisional domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan 
Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, (2) Mengetahui interaksi sosial anak setelah 
diterapkan permainan tradisional domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan 
Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, dan (3) Mengetahui efektivitas permainan 
tradisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan 
Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. 

 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode quasi-eksperimen, 

dengan desain penelitian nonequivalent control group desain. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 60 peserta didik dengan Teknik purposive sampling, dan 
sampel sebanyak 26 orang. Teknik pengambilan data adalah instrumen pedoman 
observasi untuk mengukur interaksi sosial anak. Teknik pengelolaan data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik non parametric 
menggunakan Uji tes ranking-bertanda Wilcoxon. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkembangan interaksi sosial anak 

sebelum diterapkan permainan tradisional domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan, 
pada kelompok eksperimen diperoleh nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 22 dan nilai 
rata-rata 25,46. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai tertinggi 28 dan nilai 
terendah 23 dan nilai rata-rata 24,54; (2) Perkembangan interaksi sosial anak setelah 
diterapkan permainan tradisional domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan, mengalami 
peningkatan pada kelompok eksperimen diperoleh nilai tertinggi 49, nilai terendah 37 
dan nilai rata-rata sebesar 42,23. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai 
tertinggi 30, nilai terendah 24 dan nilai rata-rata 26,00; (3) Hasil penelitian jika 
dibandingkan sebelum dan setelah diterapkan permainan tradisional domikado 
terdapat keefektivan yang positif dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD 
Lorong Ar-Raihan. Efektivitas ini dapat dilihat dari hasil Uji tes ranking-bertanda 
Wilcoxon diperoleh nilai pada kelas eksperimen signifikan (p) sebesar 0,001 dengan 
taraf signifikan 0,05 sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Dan pada 
kelas kontrol diperoleh nilai signifikan (p) sebesar 0,004 dengan taraf signifikan 0,05 
sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku manusia untuk 

membantu mereka tumbuh dan dewasa. Makna sederhana Pendidikan ialah usaha 

manusia untuk membantu seseorang tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

diinginkan sesuai dengan nilai kepercayaan masyarakat dan kebudayaannya. 1 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa 

Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”. 

 Anak usia dini merupakan periode waktu di mana seorang anak masih 

tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

adalah anak yang berusia 0-6 tahun, dimana pada usia itu anak masih dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. sejalan dengan hal tersebut 

menurut NAEYC (National Assosiation Education for Young Chlidren). Anak usia 

dini adalah anak yang.berusia.nol hingga kurang lebih delapan tahun.2 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam penentuan perkembangan pada 

kehidupan manusia, begitupun pendidikan anak diusia dini untuk menjadi bekal bagi 

 

1Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1 

2Yulfrida Rahmawati. “Pengenalan Budaya Melalui Bercerita untuk Anak Usia Dini”, Jurnal 

Pendidikan Anak, 1, no. 1, (2012): h. 73.  
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mereka untuk perkembangan selanjutnya. Pendidikan merupakan hal yang penting, 

dan harus ditekankan sejak dini agar manusia dapat berkembang sebagai makhluk 

sosial, karena pada dasarnya manusia selalu bergantung pada kontribusi orang lain 

untuk menjalani kehidupannya.  

Pendidikan anak usia dini sering disebut prasekolah yaitu tahap awal 

pembelajaran dimana anak dibimbing untuk menikmati dunianya dengan bermain, 

sebagai cara bagi anak untuk belajar serta berinteraksi dengan sekitarnya. Pendidikan 

pada anak merupakan hal penting untuk diberikan ke anak, dimulai dengan 

pendidikan awal dari orang tua sebagai dasar bagi anak. Mendidik anak adalah 

kewajiban setiap orang tua dan memiliki tanggung jawab dalam membina anaknya 

sejak dini hingga dewasa untuk membantu mereka menjadi cukup cakap dalam 

melaksanakan hidupnya sendiri kelak. 

Kedudukan orang tua dalam pendidikan anak sungguh penting, seperti sabda 

Rasulullah saw: 

 

انَِ ر  ي ن ص ِ أ وَْ د انِهَِ ِ و  ي ه  اهَ  ف أ ب و  ةَِ الْفِطْر  ع ل ىَ ي ول دَ  وْل ودٍَ م  َ ث لَِهَِك لُّ ك م  س انِهَِ ج ِ ي م  أ وَْ ةََِ َ الْب هِيم 

َالْب هِي دْع اءت نْت ج  اَج  ىَفِيه  ه لَْت ر  ةَ   م 

 

Terjemahan:  

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi 
sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan     
sempurna. Apakah kalian melihat cacat padanya?” (HR. Bukhari)”.                   

 

Hadis diatas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa statusnya 

bersih, suci dan islam baik anak seorang muslim ataupun anak orang non muslim. 
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Kemudian kedua orang tuanyalah yang memelihara dan memperkuat keislamannya 

atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim, seperti yahudi, nasrani dan majusi. 

Hadis ini  memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk 

kepribadian seorang dibandingkan dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan lain. 

Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik 

anaknya.3 

Dapat disimpulkan bahwa anak diibaratkan sebagai kertas putih kosong yang 

bersih, tanpa noda, dan tanpa cacat, yang menunjukkan bahwa orang tualah yang 

memiliki peranan besar bagi masa depan seorang anak, karena pada dasarnya anak 

hanya dapat menirukan ataupun mengikuti apapun yang orang tuanya ajarkan 

kepadanya. Memberikan pengajaran kepada anak tentang nilai-nilai agama 

merupakan tanggung jawab orang tua. Hal tersebut dimaksudkan untuk sebagai bekal 

bagi anak menuju dewasa agar mereka mampu untuk bersikap sesuai dengan norma 

yang berlaku dimasyarakat. 

 Masa usia dini merupakan tahap awal yang disebut sebagai golden Age, 

yang mana pada  tahap ini anak mengalami perkembangan yang pesat dalam 

kehidupannya. Pada rentang usia sejak lahir hingga enam tahun, anak akan 

mengalami “masa keemasan” di mana mereka lebih peka terhadap berbagai 

rangsangan.4 Usia ini juga anak akan menjadi lebih peka serta memiliki keinginan 

yang besar untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu yang dilihatnya. Pada masa 

ini terjadi perkembangan kemampuan fisik dan mental pada anak yang siap 

 

3 Abdul Majid Khon, HADIS TARBAWI: Hadis-hadis Pendidikan, (Cet, III; Jakarta: 

Prenamedia Group, 2015): h. 236. 

4 Loeziana Uce, “The Golden Age : Masa Efektif Merancang Kualitas Anak”,  Jurnal 

Pendidikan Anak Bunayya, 1, no. 2, (2015): h. 80. 
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menjawab dan memahami setiap usaha pembentukan yang seharusnya muncul saat 

melakukan berbagai interaksi dengan lingkungan disekitarnya dan berkreativitas 

sesuai dengan penalarannya. 

Perkembangan pada anak terdiri atas nilai agama dan moral, kognitif, fisik-

motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Perkembangan sesungguhnya bersifat 

progresif, sistematis dan berkesinambungan. Hal ini senada dengan pernyataan 

Monks, knoers, dan Haditono yang mengemukakan bahwa “Perkembangan merujuk 

pada suatu proses yang lebih sempurna dan tidak diulang begitu saja, karena 

perkembangan merupakan proses yang kekal dan tetap maju kearah suatu organisasi 

pada tingkat integrase yang lebih tinggi.”5  Perkembangan pada setiap anak adalah 

sama, hanya saja terdapat perbedaan pada kecepatan dan keterlambatan pada 

perkembangan anak yang sejatinya perkembangan antara aspek satu dan lainnya 

terjadi secara beriringan. 

Perkembangan sosial pada anak adalah salah satu aspek penting untuk 

membantu peningkatan keterampilan anak berinteraksi dengan orang lain. 

Perkembangan awal keterampilan sosial pada anak dimulai dengan interaksinya 

dengan orang tua, pengasuh di rumah atau keluarga yang sering mereka temui. Proses 

tersebut secara tidak langsung mengajarkan anak belajar melakukan interaksi diluar 

dari dirinya sendiri dengan berinteraksi oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, interaksi itupun menjadi luas yang awalnya hanya 

berinteraksi dengan keluarga dirumah, berinteraksi dengan tetangga hingga ke 

sekolah. Muhibin menyatakan “Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan 

 

5Fredericksen Victoranto Amseke, dkk. Teori dan Aplikasi Perkembangan. (Aceh: Yayasan 

Penerbit Muhammad Zaini, 2021).  
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social self (pribadi dalam masyarakat), yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa 

dan seterusnya.”6 

 Hubungan pembentukan sosial pada anak, dipahami sebagai upaya untuk 

memperkenalkan mereka kepada orang lain dan melihat pengaruh yang ditunjukkan 

oleh hubungan langsung di antara mereka, baik secara individu maupun kelompok. 

Hal tersebut dapat membuat anak memiliki pengalaman dalam berinteraksi dan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir serta dapat membentuk aktivitas-aktivitas 

mental yang dapat anak peroleh dari interaksi tersebut. Pengalaman berinteraksi bagi 

anak memiliki kedudukan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

Lebih lanjut, mampu membentuk segala aktivitas mental yang diperoleh anak dari 

interaksi dengan teman atau orang lain dalam konteks sosial dan budaya mereka.7 

Interaksi pada anak menjadikannya lebih akrab dengan apa yang mereka lihat 

sama halnya dalam bermain, mengajarkan kepada anak tentang permainan tradisional 

yang mungkin mereka belum pernah mereka lihat menjadikannya lebih tertarik akan 

hal tersebut. Melalui bermain, anak belajar tentang interaksi sosial, terutama dengan 

teman sebayanya, mereka akan belajar memahami dan beradaptasi serta 

berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi bermain dan interaksi dalam permainan 

mempunyai peran penting bagi perkembangan kognitif dan sosial anak, selain itu 

fungsi bermain dapat meningkatkan perkembangan bahasa, disiplin, perkembangan 

 

6Ema Aprianti, “Penerapan Pembelajaran Bcm (Bermain, Cerita, Menyanyi) Dalam Konteks 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Kober Baiturrohim Kabupaten Bandung Barat”, 

Tunas Siliwangi, 3, no. 2 (2017): h. 201.  
7Titing Rohayati, “Pengembangan Perilaku Sosial Anak Usia Dini”, Cakrawala Dini, 4, no 2, 

(2013): h. 135.  
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moral, kreativitas dan perkembangan fisik anak. 8
 Salah satu cara untuk melatih 

interaksi dan membantu meningkatkan perkembangan pada anak ialah dengan 

permainan tradisional, seperti yang dimainkan oleh anak-anak dimasa lalu, yang tidak 

lagi populer saat ini, karena ada begitu banyak kegiatan lain yang tersedia dan 

menjadi populer. 

Permainan tradisional kini mulai memudar akibat dari perkembangan 

teknologi yang terus berkembang seiring berjalnnya waktu. Perkembangan teknologi 

yang ada, memudahkan segala urusan manusia dan menjadi sangat penting untuk 

menunjang perkembangan serta pengetahuan dari suatu bangsa. Perkembangan yang 

terjadi membuat peradaban budaya yang dahulunya sangat di lestarikan menjadi 

pudar dan terlupakan, seperti dalam permainan. Seiring berjalannya waktu dan 

semakin majunya teknologi membuat anak-anak zaman sekarang kurang mengetahui 

permainan-permainan tradisional sehingga permainan tersebut lambat laun telah 

ditinggalkan.  

Bukti dari sangat majunya teknologi adalah banyaknya game-game online 

yang sangat mudah untuk di akses. Game online ini pun sangat digemari, baik dari 

kalangan anak usia dini, remaja hingga orang dewasa. Disamping dari kemajuan itu, 

tentu memiliki banyak dampak buruk yang terjadi terkhususnya bagi anak usia dini, 

game online ini tentu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak karena 

banyaknya unsur sarkasme dalam beberapa game online tersebut.  

 Bermain merupakan hak setiap anak, bermain dengan anak dapat membantu 

mereka mempelajari banyak hal baru, yang mungkin belum mereka ketahui 

 

8 Wiwik Pratiwi, “Konsep Bermain Pada Anak Usia Dini”, Tadbir : Jurnal Manajemen 

Pendidikan Islam, 5, no 2, (2017): h. 111.  



8 
 

 
 

sebelumnya. Menurut Singer, Golinkoff dan Hirsh-Pasek secara tegas menyebut 

“aktivitas bermain pada anak adalah sebagai proses belajar.” 9  Bermain dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memberi kesempatan untuk 

mengeksplorasi banyak hal yang membuat anak dapat lebih mudah memahami suatu 

konsep serta pengetahuan yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Bermain 

merupakan salah satu metode awal yang diberikan kepada anak agar anak 

mendapatkan kesenangan dan keceriaan serta berekspresi dengan bebas saat mereka 

bermain. Menurut Maryatun dan Hayati “Bermain akan banyak melibatkan anak 

dalam berbagai aktivitas, sehingga konsep-konsep yang akan diajarkan dapat 

ditangkap dengan cepat dan mampu bertahan dalam memori anak.”10 

Terdapat banyak jenis permainan yang dapat dinikmati anak-anak yang 

memberikan kesenangan juga berekspresi dengan bebas dan memberi pengalaman 

yang bermakna bagi anak, salah satunya ialah permainan tradisional. Permainan 

tradisional memiliki sejarah yang panjang dan merupakan aset budaya yang tak 

ternilai yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut 

Dharmamulja “Permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya 

bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berkreasi, berolahraga yang 

sekaligus menjadi sarana berlatih untuk hidup bermasyarakat, keterampilan, 

kesopanan, serta ketangkasan.”11 

 

9Ahmad Mukhlis, Furkanawati Handani Mbelo, “Analisis Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini Pada Permainan Tradisional”, Preschool Jurnal Perkembangan Dan Pendidikan Anak 

Usia Dini,  1 no. 1, (2019): h. 12. 

10Salmon Amiran, “Efektifitas Penggunaan Metode Bermain Di Paud Nazareth Oesapa”, 

Jurnal Pendidikan Anak, 5, no.1 (2016): h. 711. 

11 Puput Widodo, Ria Lumintuarso, “Pengembangan Model Permainan Tradisional untuk 

Membangun Karakter pada Siswa SD Kelas Atas”, Jurnal Keolahragaan, 5, no. 2 (2017): h 184.  
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Salah satu permainan tradisional yang jarang dijumpai adalah permainan 

domikado. Permainan Domikado merupakan permainan tradisional dari Maluku yang 

juga populer di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Permainan domikado dimainkan 

secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil duduk bersila dengan 

kedua tangan saling bertumpuk dengan tangan teman di samping kemudian 

diletakkan di atas paha, secara bersilangan. 12  Permainan ini akan dimulai ketika 

semua orang menyanyikan lagu domikado dan salah seorang mulai menepuk tangan 

teman di sampingnya secara bergantian. “Do-mikado, mikado, eska... eskado, eskado, 

beya-beya... sim-sim! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten!!!”. 

Permainan domikado ini para pemain dituntut untuk berkonsentrasi, karena puncak 

keseruannya permainannya berada saat lagunya akan berakhir, ketika sampai pada 

kata “ten” pemain yang mendapat giliran selanjutnya harus berusaha menghindar dari 

tepukan pemain sebelumnya. Jika terkena tepukan, maka pemain harus keluar dari 

barisan dan tidak dapat mengikuti putaran berikutnya. Penerapan permainan 

domikado pada anak tentunya dapat membentuk kebersamaan dan keakraban yang 

mampu membuat anak dapat lebih percaya diri dan dapat menjalin perkawanan 

dengan individu yang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di PAUD Lorong Ar-Raihan 

Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang. Peneliti menemukan saat melakukan 

pengamatan bahwa anak-anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, Kec. 

Mamajang memiliki Interaksi Sosial yang kurang antar sesama. Hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa anak yang masih belum berbaur dan berpartisipasi dalam 

 

12Tradisional Games Return (TGR), “Domikado, Permainan Tradisional Asal Maluku yang 

Populer”, Situs Resmi Tgr. https://tgrcampaign.com/read/222/domikado-permainan-tradisional-asal-

maluku-yang-populer/ (11 Juli 2022). 

https://tgrcampaign.com/read/222/domikado-permainan-tradisional-asal-maluku-yang-populer/
https://tgrcampaign.com/read/222/domikado-permainan-tradisional-asal-maluku-yang-populer/
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permainan yang mengharuskan anak untuk bermain secara berkelompok dan saling 

berdekatan satu sama lainnya, selain itu interaksi yang dilakukan oleh anak terlihat 

tidak merata dan interaksi mereka hanya dilakukan dengan teman terdekat serta guru 

pendidik disekolah. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang diterapkan 

bersifat monoton, yang mana anak hanya mengikuti arahan dari guru pendidik seperti 

menulis, berhitung dan membaca, yang mengakibatkan kurangnya tingkat interaksi 

anak terhadap teman sebayanya. 

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam Melatih Interaksi 

Sosial Anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan 

Mamajang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana interaksi sosial anak sebelum diterapkan permainan tradisional 

domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, 

Kecamatan Mamajang ? 

2. Bagaimana interkasi sosial anak setelah diterapkan permainan tradisional 

domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, 

Kecamatan Mamajang ? 

3. Apakah permainan tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi 

sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, 

Kecamatan Mamajang ? 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 13 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu adanya efektivitas permainan  tradisional 

domikado dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan 

Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Memperjelas pembahasan dan penafsiran judul maka penulis mengemukakan 

yang sesuai dengan judul diatas agar tidak menafsirkan kesalahpahaman pembahasan: 

1. Permainan Domikado 

Permainan domikado merupakan permainan yang dimainkan oleh anak 

secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil duduk bersila 

dengan kedua tangan saling bertumpuk dengan tangan teman di samping 

secara bersilangan.  

 

 

 

 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Cet, XXI;  Bandung: Alfabeta, 2015), h. 64 
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2. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan anak yang terbentuk melalui komunikasi 

atau interaksi dengan orang lain dan teman sebaya, baik secara individu 

maupun kelompok. 

 

E. Kajian Penelitian yang  Relevan 

Beberapa penelitian terkait dalam penelitian ini yang telah menjadi bahan 

dasar ajaran bagi peneliti sebegai berikut: 

1. Suci Nora Julina Putri, Andi Mappiare AT, dan Carolina Ligya Radjah dalam 

judul Permainan Domikado untuk Pengenalan AKADS (Afeksi belajar, 

Kognisi/pemikiran, Aksi dan Akuisi, Daya tarik tujuan, dan Strategi belajar) 

dalam Konseling KIPAS pada Siswa SD. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan keefektifan pelaksanaan permainan domikado pada kajian 

penelitian yang telah dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu studi literatur melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai konseling KIPAS menunjukkan 

bahwa konseling KIPAS efektif sebagai alternatif solusi dalam 

mengembangkan aspek pribadi, sosial, akademik/belajar, dan jika karir 

siswa.14 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada 

penelitian terdahulu sama-sama menggunakan permainan domikado dalam 

penelitiannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

 

14 Suci Nora Julina Putri, dkk, “Pengembangan Permainan Domikado sebagai Teknik 

Konseling KIPAS untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan: 

Teori, Penelitian, dan Pengembanga, 6 , no. 8 (2021).  
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adalah pada penelitian terdahulu permainan domikado digunakan sebagai 

teknik konseling untuk siswa sekolah dasar yang diharapkan bisa menjadi 

alternatif untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak, sedangkan pada 

penelitian sekarang peneliti menggunakan permainan domikado untuk melatih 

interaksi sosial pada anak. 

2. Mutia Febri Nurastuti, Suci Murni Karini, Istar Yuliadi, meneliti tentang 

Pengaruh Permainan Tradisional Bentengan Terhadap Interaksi Sosial Anak 

Asuh di Panti Asuhan Hajah Maryam Kalibeber Wonosobo, menggunakan 

desain Randomize Pretes-posttest control group dengan subjek penelitian 

ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria anak 

yang berusia 7-11 tahun dan bersedia mengikuti penelitian. Metode lain 

digunakan adalah total sampling yang berjumlah 20 anak dan dibagi menjadi 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan jumlah 10 anak asuh.15 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah untuk 

mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap interaksi sosial anak. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian 

terdahulu berfokus untuk meningkatkan interaksi sosial pada anak melalui 

permainan tradisional bentengan di panti asuhan Hajah Maryam Kalibeber 

Wonosobo, sedangkan penelitian sekarang berfokus untuk meneliti kefektifan 

permainan tradisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD. 

3. Lucyana Ma’rufah Dewi, dengan judul penelitian Penerapan Modifikasi 

Permainan Tradisional Engklek dalam Bimbingan Kelompok untuk 

 

15Mutia Febri Nurastuti, dkk, “Pengaruh Permainan Tradisional Bentengan Terhadap Interaksi 

Sosial Anak Asuh di Panti Asuhan Hajah Maryam Kalibeber Wonosobo”, Wacana 7, no. 2 (2015). 
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Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas VII-A Mts Negeri 

Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

modifikasi permainan tradisional engklek dalam bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa kelas VII-A MTs Negeri 

Tulungagung. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan 

one group pre-test and post-test design, pengumpulan data yang digunakan 

adalah angket. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 siswa kelas VII-A MTs 

Negeri Tulungagung yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah. 

Hasil dari penelitian ini bahwa hipotesis yang berbunyi “Penerapan 

modifikasi permainan tradisional engklek dalam bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa kelas VII-A MTs Negeri 

Tulungagung” dapat diterima.16 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah untuk 

meningkatkan interaksi sosial pada anak. Letak perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu peneliti 

menggunakan permainan tradisional engklek untuk meningkatkan interaksi 

sosial pada anak, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

permainan domikado untuk melatih interaksi sosial pada anak. 

4. Ela Susilawati, Ngemas Syifha Lulu Meiesyah, Resna A Soerawidjaja, dalam 

penelitiannya Pengaruh Permainan Tradisional Bentengan terhadap 

Peningkatan Interaksi Sosial pada Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 

Kunciran 9 Tangerang Tahun 2017. Metode Penelitian dan rancangan 

 

16 Lucyana Ma’rufah Dewi, “Penerapan Modifikasi Permainan Tradisional Engklek dalam 

Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas VII-A Mts 

Negeri Tulungagung”, Jurnal BK,4, no. 3 (2014). 
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penelitian menggunakan Mixed Methods. desain penelitian kuantitatif 

menggunakan desain penelitian pre eksperimental dengan pendekatan one 

group pre-post test design, sedangkan metode penelitian kualitatif dengan 

studi kasus. Dengan jumlah sampel kuantitatif sebanyak 32 orang yang 

terbagi menjadi 2 kelompok sedangkan sampel penelitian kualitatif sebanyak 

6 orang. Hasil Penelitian,diketahui interaksi sosial pada siswa sebelum 

dilakukan permainan tradisional bentengan 40,6% interaksi sosial siswa 

cukup dan 59,4% interaksi sosial siswa kurang. Setelah dilakukan permianan 

tradisional bentengan menjadi 12,5% interaksi sosial siswa baik, 65,6% 

interaksi sosial siswa cukup dan 21,9% interaksi sosial siswa kurang.17 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu untuk 

mengetahui peningkatan interaksi sosial melalui permainan tradisional. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian 

terdahulu meneliti tentang pengaruh permainan tradisional bentengan terhadap 

peningkatan interaksi sosial pada siswa sekolah dasar, sedangkan penelitian 

sekarang meneliti tentang efektifitas permainan tradisional domikado dalam 

melatih interaksi sosial pada anak. 

5. I Made Mahaardhika, judul penelitiannya Meningkatkan Interaksi Sosial 

Melalui Permainan Tradisional Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan interaksi sosial siswa melalui aktivitas permainan tradisional 

Bali. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pre-experimental design dengan 

 

17 Ela Susilawati, Ngemas Syifha Lulu Meiesyah, Resna A Soerawidjaja, “Pengaruh 

Permainan Tradisional Bentengan terhadap Peningkatan Interaksi Sosial pada Siswa Kelas 3 di 

Sekolah Dasar Negeri Kunciran 9 Tangerang Tahun 2017”, Jurnal Kesehatan STIKes IMC Bintaro, 2, 

no. 2 (2018). 
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desain one group pretest-posttest design. Subjek dalam penelitian ini adalah 

sembilan orang siswa kelas IV SD Negeri 2 Jagapati yang memiliki interaksi 

sosial rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor 

interaksi sosial siswa antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan 

permainan tradisional juru pencar. Hasil pretest sebesar 288 dengan rata-rata 

32, sedangkan hasil posttest sebesar 554 dengan rata-rata 62, dimana selisih 

keduanya adalah 266, sehingga dapat dikatakan bahwa bimbingan kelompok 

dengan menerapkan teknik permainan tradisional Bali juru pencar dapat 

meningkatkan interaksi sosial siswa. 
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada tujuan 

penelitiannya untuk meningkatkan interaksi sosial pada anak melalui 

permainan tradisional. Letak perbedaanya ialah pada penelitian terdahulu 

peneliti menggunakan permainan tradisioanl bali yaitu “juru pencar” 

sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan permainan tradisional 

domikado.18 
6. Litiyah, Yuniar, Nyimas Atika, dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan 

Permainan Tradisional Domikado untuk Mengembangkan Kemampuan Sosial 

Emosional pada Anak Usia 5-6 Tahun di RA Perwanida 1 Palembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana sistem permainan 

tradisional domikado dan aspek emosi apa saja yang dapat dikembangkan 

melalui permainan tradiisional domikado. Jenis penelitian ini adalah Jenis 

penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan 

 

18I Made Mahaardhika, “Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Permainan Tradisional Bali”, 

Widyadari Jurnal Pendidikan, 22, no. 1 (2021) 
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data menggunakan: (1)observasi (2)wawancara; (3)dokumen, sedangkan 

teknik yang digunakan adalah reduksi data penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional 

domikado sudah dilaksanakan namun belum efektif dan efisien sedangkan 

aspek emosi yang menonjol melalui permainan tradisional domikado di RA 

Perwanida 1 Palembang adalah senang, sedih rasa takut, malu, khawatir, 

cemas, marah, cemburu, duka cita, menmabah kepecayaan diri, kemandirian 

anak, mengambangkan kematangan kemampuan sosial emosional anak, 

Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan anak merasa senang saat bermain.19 
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

menggunakan permainan tradisional domikado dalam penelitiannya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

terikat yang terdapat dalam penelitian. Variabel terikat penelitian terdahulu 

adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional sedangkan variabel 

terikat penelitian sekarang adalah melatih interaksi sosial anak. 
7. Fifi Khoirul Fitriyah, Mustofa, dengan judul penelitian Pengaruh Permainan 

Tradisional Gobak Sodor Dalam Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan 

Interaksi Sosial Anak Autis. Tujuan penelitian ini adalah mendukung 

permainan gobak sodor dalam kelompok untuk meningkatkan kemampuan 

sosial anak autis. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain subjek 

tunggal tipe AB. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan interaksi sosial anak setelah penerapan permainan gobak sodor 

 

19 Litiyah, Yuniar, Nyimas Atika, “Pelaksanaan Permainan Tradisional Domikado untuk 

Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional pada Anak Usia 5-6 Tahun di RA Perwanida 1 

Palembang”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 6, no. 2 (2022). 
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dalam bimbingan kelompok, Selain itu, temuan baru dari penelitian ini adalah 

melibatkan partisipasi anak dalam membangun interaksi dengan anak autis.20 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada 

penelitian terdahulu peneliti menerapkan permainan gobak sodor dalam 

bimbingan kelompok untuk membangun interaksi anak autis, sedangkan 

penelitian sekarang peneliti menggunakan permainan tradisional domikado 

dalam melatih interaksi sosial anak. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penetian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial anak sebelum diterapkan 

permainan domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, 

Kec. Mamajang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial anak setelah diterapkan 

permainan domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, 

Kec. Mamajang. 

3. Untuk mengetahui apakah permainan tradisional domikado efektif dalam 

melatih interkasi sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung 

Jawa, Kec. Mamajang. 

 

 

 

20 Fifi Khoirul Fitriyah, Mustofa, “Pengaruh Permainan Tradisional Gobak Sodor Dalam 

Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan Interaksi Sosial Anak Autis”, Education and Human 

Development Journal, 4, no. 2 (2019). 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dibahas akan digunakan mempunyai kegunaan 

sebagai berikut: 

 Manfaat Teoritis: 

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan 

menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada pendidikan anak usia dini. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru untuk dapat tetap 

menerapkan permainan tradisional dalam melaksanakan metode bermain pada 

anak usia dini untuk meningkatkan perkembangan anak. 

2. Bagi Anak 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anak untuk memberi 

pengetahuan mengenai permainan tradisional yang menyenangkan serta 

mampu meningkatkan interaksi sosial yang baik pada anak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

mengenai permainan tradisional dan interaksi sosial anak usia dini bagi 

peneliti yang akan mengkaji hal yang sama 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial Anak 

 Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan atau reaksi antara dua individu 

atau lebih. Sedangkan “sosial” berkaitan dengan masyarakat. Interaksi sosial 

merupakan suatu jenis proses sosial yang dapat dianggap sebagai salah satu aspek 

dari interaksi sosial itu sendiri. Interaksi adalah kunci kehidupan sosial, dan tanpanya 

orang tidak akan bisa berbagi pengalaman. Interaksi sosial merupakan salah satu 

faktor utama yang berperan dalam terjadinya aktivitas sosial.1
 Soeryono Soekanto 

mengatakan bahwa “Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang 

menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 

maupun antara orang  perorangan dengan kelompok manusia.”2 

Interaksi adalah salah satu keharusan dalam hidup bermasyarakat agar 

terwujudnya proses hubungan sosial yang ditandai dengan terjalinnya komunikasi 

baik secara verbal maupun nonverbal, yang dapat saling mempengaruhi satu sama 

lain untuk mencapai tujuan tertentu serta sebagai bentuk dari hubungan dan interaksi 

 

1Hanisah Hanafi. Pola Kelompok Sosial Siswa Mengungkap Alur Interaksi Antarsiswa Di 

Sekolah. (Yogyakarta: Bildung, 2020).  

2Nashrillah MG, “Peranan Interaksi Dalam Komunikasi Menurut Islam”, Jurnal Warta Edisi : 

5 (2017): h. 6.  



20 
 

 
 

sosial. Tindakan interaksi sosial adalah suatu tindakan seorang individu yang dapat 

mempengaruhi individu-individu lainnya dalam lingkungan sosial.”3  

Interaksi sosial merupakan faktor kunci bagi inisiasi dan keberlangsungan 

aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis antar manusia, mereka 

dapat melibatkan hubungan antar individu, antar kelompok, dan antara individu 

dengan kelompok orang. Interaksi sosial dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang 

benar-benar terjadi di dunia, atau sesuatu yang orang pikirkan sedang terjadi di dunia. 

Adapun ciri-ciri interaksi sosial sebagai berikut: 

a. Terdapat dua pihak atau lebih sebagai pelaku interaksi sosial. Pada proses 

interaksi sosial seseorang tidak mungkin melakukan sendiri. Seseorang 

membutuhkan orang lain untuk melangsungkan interaksi. 

b. Terdapat komunikasi, interaksi yang dilakukan oleh seseorang minimal 

terdapat suatu kontak jika tidak terjalin suatau komunikasi. 

c. Terdapat tujuan yang ingin dicapai, setiap interaksi yang berlangsung 

merupakan salah satu upaya mencapai tujuan. 

d. Terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. 

Proses interaksi berlangsung meliputi dimensi tertentu baik dilaksanakan pada 

waktu yang sudah berlalu maupun pada saat ini. Interaksi juga dapat 

direncanakan oleh seseorang untuk dilakukan pada masa yang akan datang.4 

 

3 Ramdhan Witarsa, dkk, “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi 

Sosial Siswa Sekolah Dasar”, Pedagogi, VI, no. 1 (2018): h. 14.” 

4Hanif Irawan, Pengayaan Pembelajaran Sosiologi: Interaksi Sosial (Surakarta: PT Aksarra 

Sinergi Media, 2019), h. 2-3.” 
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 Pada dasarnya Keterampilan sosial yang baik penting selama masa kanak-

kanak, terutama di prasekolah. Beberapa anak tidak memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi dengan baik, dan mungkin perlu beradaptasi dengan lingkungan mereka 

untuk membantu proses perkembangan anak. Interaksi sosial dengan teman sebaya 

adalah proses timbal balik di mana individu dan kelompok pada usia yang sama 

berinteraksi satu sama lain secara terbuka. Kerjasama antar kelompok juga umum, 

dan komunikasi antara individu dan kelompok sering terjadi. Berinteraksi dengan 

orang lain dapat membantu anak-anak belajar bagaimana menjadi bagian dari suatu 

kelompok yang mana lingkungan tempat tinggal seseorang sangat mempengaruhi 

kehidupannya.5 

 Disimpulkan bahwa interaksi sosial didasarkan pada hubungan komunikasi, 

baik secara verbal maupun nonverbal, dan dapat saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Hubungan timbal balik dapat terbentuk antara individu, 

antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya. 

 

2. Aspek-aspek Interaksi Sosial  

Menurut Mollie dan Smart ada tiga aspek interaksi sosial, yakni:  

a. Aktivitas bersama, yaitu bagaimana individu menggunakan waktu luangnya 

untuk melakukan suatu aktivitas secara bersama; 

b. Identitas kelompok, di mana individu akan mengidentifikasikan dirinya 

dengan kelompok lainnya yang dianggapnya sebagai lawan. Hal ini dilakukan 

untuk mempertahankan kelompok atau keutuhan kelompoknya;  

 

5Eka Setiawan, “Interaksi Sosial Dengan Teman Sebaya Pada Anak Homeschooling Dan 

Anak Sekolah Reguler (Study Deskriptif Komparatif)”, Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi, 

12, no 2 (2010): h. 57.” 
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c. Imitasi, yaitu seberapa besar individu meniru pandangan-pandangan dan 

pikiran-pikiran individu lain. Karena interaksi sosial itu tidak akan terjadi 

dalam keadaan yang kosong, sudah dapat dipastikan berada dalam kerumunan 

sosial, di mana terjadi hubungan interaksi antar manusia, baik secara 

individual maupun kelompok dan di situlah terjadi saling mempengaruhi.6 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat bahwa aspek interaksi 

sosial adalah adanya kegiatan bersama, identitas kelompok untuk mengidentifikasi 

diri dengan kelompok lain, dan gambaran tentang seberapa besar pandangan dan 

pemikiran individu lainnya.  

 

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Proses interaksi sosial akan berlangsung jika pihak-pihak yang berinteraksi 

melakukan kontak dan komunikasi. 

a. Kontak Sosial 

 Beberapa ahli mengatakan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu 

orang atau lebih melalui percakapan, di mana masing-masing pihak memahami 

maksud dan tujuan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana Konflik 

sosial antara satu pihak dengan pihak lain juga dapat terjadi. Kontak sosial dapat 

berlangsung dalam tiga cara: antara individu, antara individu dengan kelompok, dan 

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

 

 

 

6Indrati Endang Mulyaningsih. “Pengaruh Interaksi Sosial Keluarga, Motivasi Belajar, Dan 

Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20, no. 4 (2014): 

h. 444.” 
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b. Komunikasi Sosial  

 Komunikasi sosial sangat penting untuk kelancaran proses sosial. Komunikasi 

sosial mengandung pengertian kesamaan pandangan antara orang-orang yang 

berinteraksi dengan sesuatu. Komunikasi positif adalah ketika orang bertukar 

informasi dan ide dengan cara yang konstruktif; Komunikasi negatif terjadi ketika 

orang bertukar informasi dan ide dengan cara yang merusak, dan Komunikasi yang 

baik akan menimbulkan perilaku kooperatif jika kedua belah pihak saling memahami 

maksud dan tujuan masing-masing. Komunikasi semacam ini adalah komunikasi 

positif. Namun, komunikasi bisa menjadi negatif jika kedua pihak yang 

berkomunikasi tidak memahami maksud dan tujuan masing-masing.7 

Dapat disimpulkan bahwa kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan 

prasyarat bagi munculnya interaksi sosial. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka 

interaksi sosial akan terjadi. Melalui komunikasi, seseorang dapat membantu orang 

lain memahami apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka katakan. 

 

4. Indikator Interaksi Sosial Anak 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bentuk dari 

interaksi sosial anak yaitu: 

a. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan; artinya anak dapat 

memilih sendiri apa yang ingin dimainkan tanpa hasutan atau arahan dari 

orang lain. 

 

7Sudariyanto, Interkasi Sosial, (jawa tengah:Alprin, 2010), h. 22-27.  
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b. Memiliki perilaku yang mengendalikan perasaan; maksudnya anak mampu 

mengontrol emosi yang dimilikinya sebagai dari proses pembentukan diri 

terhadap lingkungannya. 

c. Memiliki perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri; anak mampu 

menunjukkan kemampuan serta jati diri ketika berinteraksi dengan orang lain. 

d. Memiliki perilaku yang memahami peraturan dan disiplin; anak dapat 

menghormati dan menghargai aturan yang diberlakukan kepadanya. 

e. Memiliki perilaku yang memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah); anak 

memiliki sikap pantang menyerah serta memiliki rasa keinginan yang besar 

dalam melakukan suatu hal. 

f. Memiliki perilaku yang bangga terhadap hasil karya sendiri; anak senang 

terhadap hasil karyanya dan tidak malu dengan hasilnya. 

g. Memiliki perilaku yang menghargai keunggulan orang lain; anak mampu 

menghargai dan berempati terhadap orang lain. 

h. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman; sikap ini merupakan sikap 

dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan cara yang baik. 

i. Menunjukan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara 

positif; anak mampu berpartisipasi aktif dan berantusias dalam permainan 

yang dimainkan, hal ini dapat membuat anak mudah berinteraksi dan berbaur 

dengan orang lain. 

j. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan; anak mampu bersikap 

sesuai dengan aturan yang telah di sepakati dan tidak melanggarnya. 
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k. Menghargai orang lain; anak memiliki sikap sopan santun terhadap orang lain, 

mampu menghargai orang lain baik terhadap teman sebaya maupun orang 

yang lebih tua. 

l. Menunjukkan rasa empati; anak mampu memahami dan beriskap peduli 

terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. 

Bentuk dari perilaku sosial yang dimiliki oleh anak memiliki pengaruh dan 

dampak yang besar dalam kehidupan sehari-harinya, anak mampu berinteraksi 

dengan lingkungan ialah bentuk dari perilaku sosial yang diperoleh anak dari proses 

belajar yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta 

lingkungan sosialnya. 

 

5. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

Menurut Setiadi dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu 

faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati.  

a. Faktor Imitasi  

 Keinginan untuk meniru orang lain. Baik dari segi sikap maupun penampilan, 

dia cukup tipikal. Dan dalam hal gaya hidup, dia menjalani kehidupan yang sangat 

aktif dan sibuk, Peniruannya dapat mengarah pada hal yang positif maupun negatif. 

Menurut Soyomukti “Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-

kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.” Contoh: pentingnya peniruan bagi 

proses interaksi sosial adalah anak belajar berbicara. 

b. Faktor sugesti  

 Digambarkan sebagai proses di mana seorang individu menerima cara 

pandang atau pedoman perilaku dari orang lain tanpa terlebih dahulu 
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mempertanyakan atau memeriksanya. dirumuskan sebagai suatu proses ketika 

seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah 

laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Menurut Ahmadi yang dimaksud 

sugesti ialah “pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari 

orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik.” 

c. Faktor Identifikasi 

 Identifikasi dalam psikologi mengacu pada dorongan untuk menjadi sama 

dengan orang lain, baik lahiriah maupun batiniah. Proses identifikasi ini dimulai 

secara tidak sadar (dengan sendirinya), dan kemudian secara tidak rasional, 

berdasarkan hal-hal seperti apa yang dia rasakan atau apa kecenderungannya. 

Identifikasi ini merupakan bagian penting untuk memahami norma, cita-cita, dan 

pedoman perilaku orang yang mengidentifikasinya. 

d. Faktor simpati,  

Simpati adalah perasaan empati atau ketertarikan antara orang-orang. Simpati 

tidak didasarkan pada penalaran logis, tetapi pada penilaian perasaan dan proses 

identifikasi. Orang dapat tertarik pada orang lain dengan sendirinya tanpa dorongan 

atau pengaruh dari luar. Ini karena perilaku alami mereka menarik perhatian orang 

lain.8 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses interaksi dipengaruhi oleh beberapa 

hal, termasuk yang mendorong seseorang untuk meniru orang lain. Ide-ide yang 

berasal dari dalam atau dari orang lain seringkali lebih berhasil. Mengenali keinginan 

 

8Arini Yudiarti, Purwanti, Indri Astuti, “Analisis Interaksi Sosial Pada Peserta Didik Kelas 

Vii Smp Negeri 3 Pontianak”, h. 4.  
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untuk setara dengan orang lain, dan faktor simpati adalah perasaan tertarik satu sama 

lain oleh orang lain. 

 

6. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk interaksi sosial menurut Soekanto terbagi atas dua, yaitu proses yang 

asosiatif dan disasosiatif. Proses asosiatif yang terdiri dari kerja sama dan akomodasi, 

dan disasosiatif terdiri atas persaingan dan kontravensi.9 

a. Kerjasama adalah cara berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama. Kerjasama muncul dari orientasi individu kepada kelompok dan 

kelompok lain. 

b. Akomodasi dapat diartikan suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan dalam 

interaksi antara individu dan kelompok orang, dengan memperhatikan norma-

norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.  

Bentuk-bentuk dari interaksi disosiatif adalah persaingan dan kontravensi.  

a. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana sekelompok orang bersaing 

untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang kehidupan yang ada pada 

waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik perhatian publik, atau 

mempertajam prasangka yang ada. Tanpa menggunakan ancaman ataupun 

kekerasan. 

b. Kontravensi adalah interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. 

Jika kita merasa tidak pasti tentang seseorang, atau jika kita melihat perasaan 

 

9Dania Prastika, “Hubungan Antara Attachment Yang Diberikan Orangtua Dengan Bentuk-

Bentuk Interaksi Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Di Kawasan Bandungan Semarang, Thesis (Universitas 

Negeri Semarang, 2015): h. 34. 
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negatif orang lain terhadap kita, kita cenderung mengatakan bahwa ada 

masalah potensial. Namun, bukan berarti ada pelanggaran.10 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap 

berperilaku buruk jika menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. 

Dikatakan baik jika berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat. Pada dasarnya, perilaku sosial seseorang memiliki sifat yang relatif di 

mana orang akan bereaksi dengan cara yang berbeda. 

 

B. Permainan Domikado 

1. Pengertian Permainan Domikado 

Bermain bagi anak usia dini merupakan rangkaian kegiatan untuk bersenang-

senang yang sangat penting untuk mendukung proses perkembangan anak. Bermain 

merupakan kegiatan yang menyenangkan yang dapat digunakan untuk bersosialisasi 

dengan orang lain dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, 

menemukan, mengungkapkan perasaannya, berkreasi, dan mempelajari hal-hal 

baru.11 

Bermain menjadi suatu hal lumrah bagi anak untuk membantu meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan anak. Bermain dapat dilakukan dengan atau tanpa alat, 

alat permainan digunakan untuk membantu aktivitas bermain anak dapat berjalan 

dengan lancar. Dalam permainan terbagi atas permainan tradisional dan permainan 

modern. Permainan modern adalah permainan yang dimainkan dengan mengunakan 

 

10Nur Rachma Permatasary R. Indriyanto, “Interaksi Sosial Penari Bujangganong Pada Sale 

Creative Community Di Desa Sale Kabupaten Rembang”, Thesis (Universitas Negeri Semarang, 2015): 

h. 4.  

11M. Fadillah. “Bermain dan Permainan Anak Usia Dini”. (Jakarta:Kecana, 2017).  
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alat teknologi (gadget) yang telah berkembang dimasyarakat, yang memungkinkan 

pemain untuk memainkannya secara mandiri tanpa bergantung pada teman. 

Sedangkan permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan dari nenek 

moyang terdahulu yang terus dapat dimainkan hingga masa kini. Dalam permainan 

tradisional banyak hal yang dapat diterapkan dan tentunya memiliki banyak manfaat 

untuk perkembangan anak dan juga sebagai bentuk untuk melestarikan permainan-

permainan zaman dahulu yang mulai terlupakan dan mulai di tinggalkan seperti 

permainan yang perlu untuk diperkenalkan pada masa kini ialah permaina domikado. 

Permainan Domikado adalah permainan kelompok yang terdiri dari beberapa 

anak yang membentuk lingkaran dalam posisi duduk dengan telapak tangan saling 

meyambung/bertumpuk dengan teman yang lain. Tangan teman di sebelah kanan 

berada di bawah tangan teman di sebelah kiri, dan tangan teman di sebelah kiri berada 

di atas tangan teman di sebelah kanan. Permainan domikado dimainkan tanpa 

menggunakan alat melainkan dengan sebuah lagu yang dinyanyikan secara bersama-

sama. Mereka akan saling menepuk melingkar sambal bernyanyi: Domikado… mi.. 

ka.. do.. eska… eska do eska do bea… bea sim sim.. one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine… teen! Anak yang terkena tepukan saat “teen” akan terkena 

hukuman, hukuman bermacam-macam tergantung kesepakatan teman-teman bermain. 

Permainan ini mengajarkan untuk konsentrasi, persahabatan, keakraban, dan   

kebersamaan.12 

Beberapa orang berpikir bahwa permainan Domikado hanya dimainkan oleh 

anak perempuan saja, tetapi permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki dan 

 

12Tri Astuti, dkk, “Sosialisasi Folklor sebagian Lisan: Upaya Pelestarian dan Pengembangan 

Jenis-Jenis Permainan Tradisional pada Mahasiswa STKIP PGRI Lubuklinggau”, Jurnal Pkm Linggau, 

2, no 1 (2021): h. 59.  
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perempuan. Permainan domikado biasanya dimainkan di luar ruangan, di teras atau di 

halaman rumah. Permainan ini biasanya dimainkan secara berkelompok yang terdiri 

dari 3-5 orang atau lebih, anak-anak biasanya menghabiskan waktu luangnya dengan 

bermain di pagi, siang, hingga sore hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

permainan ini adalah sportivitas, kreativitas, kecepatan dan kelincahan. Menurut 

Kristiani “Cara memainkan  permainan domikado pemain saling menyambungkan 

tangan antara satu dengan  pemain lain. Posisi tangan kiri berada dibawah tangan 

kanan teman yang ada  disebelah kanan. Anak yang ditepuk pada saat lagu berakhir 

maka harus keluar  dari lingkaran.”13  

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat bahwa permainan 

domikado merupakan permainan berkelompok yang dapat dimainkan dimana saja 

yang membutuhkan minimal 3 orang atau lebih untuk dimainkan, dimana dalam 

permainan ini terkandung nilai sportivitas, kreatifitas serta ketangkasan anak yang 

dapat melatih anak untuk berkonsentrasi, menjalin pertemanan serta melakukan 

interaksi antar sesama. 

 

2. Langkah-Langkah Bermain Permainan Domikado 

Dalam permainan domikado terdapat langkah-langkah berserta aturan yang 

perlu diikuti, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Para pemain akan membuat kelompok dan membuat lingkaran. 

b. Kemudian para pemain duduk dengan telapak tangan saling bertumpuk dan 

bersilangan dengan teman di sebelahnya. 

 

13Ridho Indra Pratama, “Pengembangan Modul Metode Permainan Tradisional Anak Untuk  

Pembelajaran Kelas 1 Tema 3 Subtema 2”, Thesis (Universitas Sanata Dharma, 2019): h. 36. 
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c. Permainan dimulai dengan salah satu teman menepuk telapak tangan 

disebelahnya sambung-menyambung. 

d. Kemudian para pemain mulai menyanyikan lagu: Domikado…mikado…eska 

Eskado…eskado…bea-bea Sim-sim… one… two… three… Four… six… 

seven…Eight…nine…teen!. 

e. Saat lagu berakhir dan yang terkena tepuk saat kata “teen” maka akan diberi 

pilihan kegiatan seperti bernyanyi, menjawab pertanyaan dan menirukan suara 

hewan.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang 

merupakan jenis penelitian untuk menguji teori-teori. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk meneliti hubungan antar variabel. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi eksperimental design), jenis desain 

eksperimen yang dapat mengontrol banyak variabel tetapi tidak sepenuhnya 

mengontrol variabel eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.1 Jenis 

penelitian ini akan membandingkan kelompok untuk menyimpulkan perubahan yang 

disebabkan oleh perlakuan (treatment). Pada penelitian ini peneliti membagi objek 

dan subjek yang diteliti menjadi dua kelompok yaitu yang mendapat perlakuan dan 

yang tidak mendapat perlakuan.2 

 

2. Desain Penelitian 

Setelah menentukan jenis penelitian yang digunakan, selanjutnya menentukan 

desain penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunkan Nonequivalent 

control group desain, dalam desain tersebut kelompok eksperimen maupun kelompok 

 

1Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD), (Cet. II; Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 168. 

2Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penilian Panduan Bagi Peneliti Pemula, 

(Gowa, Pusaka Almaida, 2019), h. 158.  
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kontrol tidak dipilih secara acak. Setelah menentukan kelompok diberikan 

pretest lalu treatment, setelah diberikan treatment, subjek tersebut diberikan posttest 

untuk mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok tersebut. Adapun skema 

Nonequivalent control group dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini: 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelas Pretes Treatment Posttest 

Eksperimen O1 
X1 

O2 

Kontrol O3 O4 

 

Keterangan :  

O1 dan O3: Hasil pengamatan interaksi sosial anak sebelum diberi perlakukan.  

X1: Perlakuan permainan domikado 

O2 dan O4: Hasil pengamatan interaksi sosial anak setelah diberi perlakuan. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung 

Jawa, Kec. Mamajang. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan peneliti 
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untuk dipelajari, dan telah menarik kesimpulan tentangnya. 1  Populasi meliputi 

manusia dan objek lainnya. Selain itu, populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subjek yang diteliti, tetapi meliputi ciri-ciri ataupun sifat yang 

dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di PAUD Lorong 

Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang yang berjumlah sebanyak 60 peserta 

didik. 

 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan digunakan untuk 

memberikan data atau subjek penelitian yang mewakili populasi. Metode 

pengambilan sampel adalah dengan metode Purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 26 anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang, 

yang berusia 4-5 tahun dengan perinci 13 anak sebagai kelompok eksperimen dan 13 

anak sebagai kelompok kontrol.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian, yang dapat 

memberikan informasi data yang akurat dan bermakna. Metode pengumpulan data 

yang digunakan metode observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. 

 

1Sudaryono, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, (Cet. II; Depok; 

PT RajaGrafindo Persada, 2018): h. 174. 
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Observasi dilakukan dengan peneliti secara langsung dengan melakukan pengamatan 

terhadap objek penelitian yang hendak diteliti. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam mengumpulkan data, peneliti dapat menggunakan instrument. Instrumen 

penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau 

informasi dari tindakan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian lembar pengamatan (pedoman observasi). Instrumen penelitian lembar 

observasi dirancang untuk membantu peneliti mengamati partisipan secara lebih 

sistematis. Berikut beberapa pedoman dalam mengamati interaksi sosial anak usia 4-5 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini mengenai interaksi sosial 

antara lain: 

1. Lembar Observasi Interaksi Sosial.  

Lembar observasi interaksi sosial anak usia 4-5 tahun berdasarkan Standar 

Nasional  endidikan Anak Usia Dini.  

 

Tabel 3.2 Tabel 

Observasi Interaksi Sosial Anak 

Indikator Perilaku yang diukur 
Perkembangan 

Ket. 
BB MB BSH BSB 

1. Kesadaran diri  1.1. Menunjukkan sikap mandiri dalam 

memilih kegiatan 

     

1.2. Mengendalikan perasaan      

1.3. Menunjukkan rasa percaya diri      
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1.4. Memahami peraturan dan disiplin      

1.5. Memiliki sikap gigih (tidak mudah 

menyerah) 

 

 

    

1.6. Bangga terhadap hasil karya 

sendiri 

     

2. Rasa 

tanggung 

jawab untuk 

diri sendiri 

dan orang lain 

2.1. Menjaga diri sendiri dari 

lingkungannya 

     

 

 

2.2. Menghargai keunggulan orang 

lain 

     

 

2.3. Mau berbagi, menolong, dan 

membantu teman 

     

3. Perilaku 

Prososial 

3.1. Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan kompetitif 

secara positif 

     

 

3.2. Menaati aturan yang berlaku 

dalam suatu permainan 

     

3.3. Menghargai orang lain      

3.4. Menunjukkan rasa empati      

 

2. Lembar Observasi Permainan Domikado.  

Lembar pengamatan ini disusun berdasarkan hasil dari pengamatan yang 

dilakukan peneliti ketika permainan domikado dimainkan. Lembar observasi dapat 

dilihat pada pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.3 Tabel 

 Langkah-langkah permainan domikado 

No Langkah-langkah permainan 

domikado 

Penilaian  

Terlaksana Tidak 

terlaksana 

1 Anak berkelompok dan membentuk 

lingkaran 

  

2 para pemain duduk dengan telapak tangan 

saling bertumpuk dan bersilangan dengan 

teman di sebelahnya. 

  

3 Permainan dimulai dengan salah satu 

teman menepuk telapak tangan 

disebelahnya sambung-menyambung. 

  

4 para pemain mulai menyanyikan lagu: 

Domikado…mikado…eska 

eskado…eskado…bea-bea   

Sim-sim…one…two…three…Four…six… 

seven…Eight…nine…teen! 

  

5 Saat lagu berakhir dan yang terkena tepuk 

saat kata “teen” maka akan diberi pilihan 

kegiatan seperti bernyanyi, menjawab 

pertanyaan atau menirukan suara hewan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data merupakan suatu proses dalam analisis data yang mencari 

dan menyusun secara sistematis yang didapatkan dari hasil pengamatan dilapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil kemampuan 

interaksi sosial anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Berikut penjelasan 

mengenai teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan literasi anak sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa permainan 

domikado dalam melatih interaksi sosial anak, guna memperoleh gambaran umum 

mengenai rata-rata tingkat interaksi sosial anak dengan perhitungan rata-rata dengan 

mengunakan SPSS, penyajian data pada analisis deskriptif yaitu perhitungan nilai 

terendah dan terkecil, mean, median, modus, standar deviasi dan variansi. 

2. Analisis Statistik Non Parametrik 

Uji non-parametrik digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda (uji 

Wilcoxon Signed Rank Test). Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang 

digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang berpasangan atau 

berhubungan. Ini merupakan alternatif uji T sampel berpasangan bila data tidak 

terdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji Wilcoxon biasanya ordinal atau 

berbasis interval, uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan data berpasangan 

untuk menguji keefektifan suatu perlakuan sebelum dan sesudah (before after desain) 

untuk mengetahui perbedaan antara dua pengamatan. 
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Uji wilcoxon dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, adapun kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

1. Masalah skala pengukuran variable adalah kategorik (ordinal dan nominal).  

2. Jika data tidak memenuhi persyaratan untuk uji parametrik (yaitu tidak 

terdistribusi normal), maka uji non-parametrik dapat menjadi pilihan alternatif.  

Jika data yang ditemukan berada dalam skala interval, maka data tersebut dapat 

diubah kedalam bentuk ordinal. Untuk menguji data, kedua kelompok akan 

dibandingkan untuk melihat perbedaan ukuran antara kedua kelompok,  yang akan 

memungkinkan penggunaan uji Wilcoxon.  

Adapun Syarat untuk uji Wilcoxon sebagai berikut:   

1. Digunakan hanya untuk sampel kecil <25 : jika sampel besar atau >25 harus 

menggunakan pendekatan distribusi normal.  

2. Hanya untuk membandingkan dua sampel/kelompok yang berhubungan. 

Rumus Wilcoxon berskala ordinal dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

T = Jumlah peringkat/ranking yang kecil 

n = jumlah sampel/subjek 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Interaksi Sosial Anak sebelum diterapkan Permainan 

Tradisional Domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, 

Kec. Mamajang 

Pelaksanaan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 09 Agustus 2022. Adapun hasil penelitian ditemukan sebelum anak 

bermain permainan tradisional domikado, bahwa interaksi sosial anak belum 

berkembang dengan baik, masih terdapat anak yang masih belum mengenal teman 

sebayanya, yang menyebabkan kurangnya interaksi pada anak. Hasil data didapatkan 

melalui observasi secara langsung  pada saat anak sedang beraktivitas, belajar dan 

bermain.   

Hasil observasi interaksi sosial anak menggunakan instrumen penilaian 

sebanyak 13 butir item pengamatan. Adapun kriteria dalam penilaiannya yaitu: 

Belum Berkembang (BB); Mulai Berkembang (MB); Berkembang sesuai Harapan 

(BSH); Berkembang Sangat Baik (BSB). Pada kelas eksperimen terdapat 13 anak dan 

kelas kontrol sebanyak 13 anak yang masing-masing diberikan pretest berupa 

observasi secara langsung. 

Hasil dari observasi interaksi sosial anak sebelum dilakukan kegiatan 

treatment yaitu melakukan permainan tradisional domikado, dimana nilai terkecil 1 

dan nilai terbesar 4, total item pernyataan pada penelitian ada sebanyak 13 item, 



 

  

sehingga skor terkecil (nilai terkecil x banyak item = 1 x 13) sama dengan 13, dan 

skor terbesar (nilai terbesar x banyak item = 4 x 13) sama dengan 52.  

 

Tabel 4.1 

Data Hasil Pengamatan Interaksi Sosial Anak pada Kelas Eksperimen (Pretest) 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Belum Berkembang 0 0% 

2 Masih Berkembang 9 69% 

3 Berkembang Sesuai Harapan 4 31% 

4 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

Jumlah 13 100% 

 

Tabel 4.1 Merupakan hasil penilaian interaksi sosial anak pada kelas 

eksperimen, menggunakan instrumen penilaian interaksi sosial anak usia 4-5. 

Disimpulkan bahwa presentase kelas eksperimen dari 13 anak diketahui pada kategori 

Belum Berkembang (BB) tidak terdapat anak dengan presentase 0% tidak terdapat 

anak yang menunjukkan sikap belum berkembang yang sesuai dengan indikator 

penilaian interaksi sosial pada anak. Kategori Masih Berkembang (MB) sebanyak 9 

anak dengan presentase 69% sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan indikator 

penilaian interaksi sosial pada anak. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 4 

anak dengan presentase 31% memiliki penilaian interaksi sosial sesuai dengan 

indikator yang dinilai. Berkembang Sangat Baik (BSB) dengan presentase 0% tidak 

terdapat anak yang sudah menunjukkan sikap yang paling sesuai dengan indikator 

penilaian interaksi sosial pada anak. 



 

  

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Interaksi Sosial Anak pada Kelas Kontrol (Pretest) 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Belum Berkembang 0 0% 

2 Masih Berkembang 11 85% 

3 Berkembang Sesuai Harapan 2 15% 

4 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

Jumlah 13 100% 

 

Tabel 4.2 merupakan hasil penilaian interaksi sosial anak sebelum diberikan 

perlakuan permainan tradisional domikado pada kelas kontrol, menggunakan 

instrumen penilaian interaksi sosial anak usia 4-5. Disimpulkan bahwa presentase 

kelas kontrol dari 13 anak diketahui pada kategori Belum Berkembang (BB) dengan 

presentase 0% tidak terdapat anak yang menunjukkan sikap belum berkembang 

sesuai dengan indikator penilaian interaksi sosial pada anak. Kategori Masih 

Berkembang (MB) sebanyak 11 anak dengan presentase 85% sudah menunjukkan 

sikap yang sesuai dengan penilaian interaksi sosial pada anak. Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) sebanyak 2 anak dengan presentase 15% sudah memiliki penilaian 

interaksi sosial sesuai dengan indikator yang dinilai. Berkembang Sangat Baik (BSB) 

dengan presentase 0% tidak terdapat anak yang menunjukkan sikap yang paling 

sesuai dengan indikator penilaian interaksi sosial pada anak. 

 

 

 



 

  

Tabel 4.3. Hasil Uji Analisis Deskriptif Interaksi Sosial Anak (Pretest) 

Kelas 

Peningkatan Interaksi Sosial Anak 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Eksperimen 22 30 25,46 

Kontrol 23 28 24,54 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif pada tabel 4.3 bahwa dari 13 

data variabel pada kelas eksperimen dan 13 data variabel pada kelas kontrol sebelum 

diberikan perlakuan (treatment), disimpulkan bahwa nilai terendah pada kelas 

eksperimen adalah 22 dan pada kelas kontrol adalah 23, nilai tertingi pada kelas 

eksperimen adalah 30 sedangkan pada kelas kontrol adalah 28, dan nilai rata-rata 

yang diperoleh pada kelas eksperimen adalah 25,46 dan nilai rata-rata pada kelas 

kontrol adalah 24,54. 

Pelaksanaan pretest pada penelitian ini dilakukan satu kali, sehingga nilai 

yang dipakai untuk melihat keefektifan permainan tradisional domikado pada anak 

dapat terlihat dengan jelas. Nilai pretest pada penelitian ini digunakan sebagai nilai 

awal sebelum diberikan perlakuan berupa permainan tradisional domikado, hal ini 

membantu penelitian untuk dapat membandingkan dan melihat tingkat keefektifan 

dari permainan tradisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak usia 4-5 

tahun. 

 



 

  

2. Gambaran Interaksi Sosial Anak setelah diterapkan Permainan 

Domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kel. Sambung Jawa, Kec. 

Mamajang 

Pelaksanaan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pada 

tanggal 16 agustus 2022. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa interaksi sosial 

anak berkembang sangat baik setelah bermain permainan tradisional domikado, 

dalam melakukan pengamatan secara langsung  dapat terlihat peningkatan interaksi 

sosial anak secara signifikan. Sebelum diberikan perlakuan anak terlihat kurang 

memiliki interaksi terhadap teman sebayanya, setelah anak diberikan perlakuan 

berupa permainan tradisional domikado, anak sudah terlihat mampu berinteraksi 

dengan baik antar teman sebayanya.  

Peningkatan interaksi sosial anak dilihat dari hasil observasi menggunakan 

instrumen penilaian sebanyak 13 butir item pengamatan. Adapun kriteria dalam 

penilaiannya yaitu: Belum Berkembang (BB); Mulai Berkembang (MB); 

Berkembang sesuai Harapan (BSH); Berkembang Sangat Baik (BSB). Pada kelas 

eksperimen terdapat 13 anak dan kelas kontrol sebanyak 13 anak yang masing-

masing diberikan Post-test berupa observasi secara langsung. 

Hasil dari observasi interaksi sosial anak setelah dilakukan kegiatan treatment 

yaitu melakukan permainan tradisional domikado, dimana nilai terkecil 1 dan nilai 

terbesar 4, total item pernyataan pada penelitian ada sebanyak 13 item, sehingga skor 

terkecil ( nilai terkecil x banyak item = 1 x 13) sama dengan 13, dan skor terbesar 

( nilai terbesar x banyak item = 4 x 13) sama dengan 52. 

 

 



 

  

Tabel 4.4 

Data Hasil Pengamatan Interaksi Sosial Anak pada Kelas Eksperimen (Posttest) 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Belum Berkembang 0 0% 

2 Masih Berkembang 0 0% 

3 Berkembang Sesuai Harapan 3 23% 

4 Berkembang Sangat Baik 10 77% 

Jumlah 13 100% 

 

Tabel 4.4 Merupakan hasil penilaian interaksi sosial anak yang diberikan 

perlakuan permainan tradisional domikado, menggunakan instrumen penilaian 

interaksi sosial anak usia 4-5. Diketahui bahwa dari jumlah 13 anak dijadikan sebagai 

kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah pemberian treatment, adapun 

pada kategori Belum Berkembang (BB) dengan presentase 0% tidak terdapat anak 

yang menunjukkan sikap belum berkembang sesuai dengan indikator penilaian 

interaksi sosial pada anak. Kategori Mulai Berkembang (MB) dengan presentase 0% 

tidak terdapat anak yang menunjukkan sikap sesuai dengan penilaian interaksi sosial 

pada anak. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 3 anak dengan presentase 

23% sudah memiliki penilaian interaksi sosial sesuai dengan indikator yang dinilai. 

Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 10 anak dengan presentase 77% terdapat 

anak yang menunjukkan sikap paling sesuai dengan indikator penilaian interaksi 

sosial pada anak. 

 

 



 

  

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Interaksi Sosial Anak pada Kelas Kontrol (Posttest) 

No Kategori Frekuensi Presentase 

1 Belum Berkembang 0 0% 

2 Masih Berkembang 9 69% 

3 Berkembang Sesuai Harapan 4 31% 

4 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

Jumlah 13 100% 

 

Tabel 4.4 merupakan hasil penilaian interaksi sosial anak setelah diberikan 

perlakuan permainan tradisional domikado pada kelas kontrol, menggunakan 

instrumen penilaian interaksi sosial anak usia 4-5. Dapat disimpulkan bahwa 

presentase dari jumlah 13 anak di kelas kontrol, diketahui pada kategori Belum 

Berkembang (BB) dengan presentase 0% tidak terdapat anak yang menunjukkan 

sikap belum berkembang sesuai dengan indikator penilaian interaksi sosial pada anak. 

Kategori Masih Berkembang (MB) sebanyak 9 anak dengan presentase 69% sudah 

menunjukkan sikap yang sesuai dengan penilaian interaksi sosial pada anak. 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 4 anak dengan presentase 31% sudah 

memiliki penilaian interaksi sosial sesuai dengan indikator yang dinilai. Berkembang 

Sangat Baik (BSB) dengan presentase 0% tidak terdapat anak yang menunjukkan 

sikap yang paling sesuai dengan indikator penilaian interaksi sosial pada anak. 

 

 

 



 

  

 

Tabel 4.6. Hasil Uji Analisis Deskriptif Interaksi Sosial Anak (Post-Test) 

Kelas 

Peningkatan Interaksi Sosial Anak 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Eksperimen 37 49 42,23 

Kontrol 24 30 26,00 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif pada tabel 4.6 bahwa dari 13 

data variabel pada kelas eksperimen dan 13 data variabel pada kelas kontrol setelah 

diberikan perlakuan (treatment), disimpulkan bahwa nilai terendah pada kelas 

eksperimen adalah 37 dan pada kelas kontrol adalah 24, nilai tertingi pada kelas 

eksperimen adalah 49 sedangkan pada kelas kontrol adalah 30, dan nilai rata-rata 

yang diperoleh pada kelas eksperimen adalah 42,23 dan nilai rata-rata pada kelas 

kontrol adalah 26,00. 

Berdasarkan hasil pretest dan Posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk melihat tingkat keefektivan permainan tradisional domikado dalam 

melatih interaksi sosial anak diperoleh  nilai rata-rata, mengalami peningkatan setelah 

diberikan perlakuan pada hasil pretes kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata yaitu 

24,54 dan hasil posttest diperoleh 26,00 dengan selisih 1,46. Sedangkan pada hasil 

pretest kelas  eksperimen diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 25,46 dan hasil posttest 

pada kelas eksperimen adalah 42,23 dengan selisih sebanyak 16,77. Dapat 

disimpulkan bahwa interaksi sosial anak mengalami peningkatan setelah bermain 

permainan tradisional domikado. 



 

  

3. Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam Melatih Inateraksi 

Sosial Anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung, Jawa 

Kecamatan Mamajang 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Pengamatan Interaksi Sosial Anak sebelum dan sesudah diberi 

Perlakuan permainan Tradisional Domikado 

Kelas 

Peningkatan Interaksi Sosial Anak 

Awal (Pre-Test) Akhir (Post-Test) 

Terendah Tertinggi Rata-Rata Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Eksperimen 22 30 25,46 37 49 42,23 

Kontrol 23 28 24,54 24 30 26,00 

 

Dari tabel 4.7 dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan tradisional 

domikado memiliki perbandingan nilai yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

diberikan permainan domikado. Perbandingnya pretes di kelas eksperimen nilai 

terendah  yaitu 22 dan  nilai terendah Posttest adalah 37, untuk perbandingan nilai 

tertinggi pretest di kelas eksperimen yaitu 30 dan nilai tertinggi Posttest adalah 49. 

Sedangkan perbandingan pretest di kelas kontrol nilai terendah yaitu 23 dan nilai 

terendah Posttest adalah 24, untuk perbandingan nilai tertinggi Pretest di kelas 

kontrol yaitu 28 dan nilai tertinggi Posttest adalah 30. Hal ini membuktikan bahwa 

terdapat keefektifan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan permainan 

tardisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak usia 4-5 tahun. 



 

  

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan dari nilai sebelum dan setelah 

diberikan permainan tradisional domikado berdasarkan hasil dari perolehan nilai rata-

rata masing-masing aspek instrument penilaian observasi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.8 

Perbandingan Nilai Rata-Rata dari Masing-masing Indikator Penilaian 

Interaksi Sosial Anak 

Kelas 

Peningkatan Interaksi Sosial Anak 

Nilai Rata-Rata Skor Masing-Masing 

Indikator 

Kesadaran Diri 
Rasa Tanggung 

Jawab 

Perilaku 

Prososial 

Eksperimen 

Pretest 25,5 27 24,25 

Posttest 43 41,33 41,75 

Kontrol 

Pretest 25,33 24,75 22,66 

Posttest 27,5 24,33 25 

 



 

  

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa terdapat peningkatan pada interaksi sosial anak 

sebelum diberi permainan tradisional domikado dan setelah diberi permainan 

tradisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak. Pada tabel tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi pada masing-masing indikator yang 

diamati sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian permainan tradisional domikado. 

Pada indikator kesadaran diri dikelompok eksperimen, hasil pretest diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 25,5, dan hasil posttset sebesar 43, terdapat peningkatan sebesar 17,5% 

dari sebelum pemberian perlakuan permainan domikado, sehingga dapat dikatakan 

bahwa permainan tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi sosial anak 

pada indikator kesadaran diri. Pada indikator rasa tanggung jawab dikelompok 

eksperimen, hasil pretest diperoleh nilai rata-rata sebesar 27, dan hasil posttset 

sebesar 41,33, terdapat peningkatan sebesar 14,33% dari sebelum pemberian 

perlakuan permainan domikado, sehingga dapat dikatakan bahwa permainan 

tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi sosial anak pada indikator rasa 

tanggung jawab. Pada indikator perilaku prososial di kelompok eksperimen, hasil 

pretest diperoleh nilai rata-rata sebesar 24,25, dan hasil posttset sebesar 41,75, 

terdapat peningkatan sebesar 17,5% dari sebelum pemberian perlakuan permainan 

domikado, sehingga dapat dikatakan bahwa permainan tradisional domikado efektif 

dalam melatih interaksi sosial anak pada indikator perilaku prososial. 

Sedangkan pada indikator kesadaran diri kelompok Kontrol, hasil pretest 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 25,33, dan hasil posttset sebesar 27,5, terdapat 

peningkatan sebesar 2,17%, dapat dikatakan bahwa pada indikator kesadaran diri 

terjadi peningkatan pretest ke posttest. Pada indikator rasa tanggung jawab 

dikelompok eksperimen, hasil pretest diperoleh nilai rata-rata sebesar 24,75, dan hasil 



 

  

posttest sebesar 24,33, tidak terjadi pada indikator rasa tanggung jawab dikelas 

kontrol. Pada indikator perilaku prososial dikelompok eksperimen, hasil pretest 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 22,66, dan hasil posttest sebesar 25, terdapat 

peningkatan sebesar 2,34%, dapat dikatakan bahwa pada indikator perilaku prososial 

terjadi peningkatan pretest ke posttest. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa permainan tradisional domikado 

memiliki keefektifan dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan 

Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, berdasarkan hasil penelitian yang 

memperlihatkan adanya peningkatan nilai dari hasil pretest dan posttest yang telah 

dilakukan pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat satu 

indikator yang tidak terjadi peningkatan yaitu indikator rasa tanggung jawab. 

 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat dilakukan untuk menetapkan uji statistik yang diperlukan, 

apakah menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik. Uji prasyarat yakni uji 

Normalitas dan uji Homogenitas, untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan 

populasi berdasarkan data yang diperoleh. 

Peneliti melakukan uji Normalitas untuk memastikan data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan 

menggunakan program SPSS versi 2 dengan kriteria pengujian apabila sig > 0,05 

maka data berdistribusi normal dan jika sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. 

 

 



 

  

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Uji Tes Normalitas Distribusi Data pada Permainan 

Tradisional Domikado dalam Melatih Interaksi Sosial Anak 

Kelas 
Shapiro-Wilk 

Keterangan 

Statistic Df Sig 

Eksperimen 
Pretest .874 13 .060 

Normal 
Posttest .886 13 .086 

Kontrol 
Pretest .861 13 .039 Tidak 

Normal Posttest .836 13 .019 

 

Dari tabel 4.9 hasil uji tes normalitas pada kelas eksperimen nilai pretest Sig 

(0.060)  atau  > 0,05 dan hasil posttest Sig (0.086) > 0.05, yang dapat disimpulkan 

bahwa hasil uji normalitas pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Sedangkan 

pada kelas kontrol nilai pretest Sig (0.039) atau < 0.05 dan hasil posttest Sig (0.019) 

< 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas pada kelas kontrol 

berdistribusi tidak normal. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa uji 

parametrik tidak dapat dilakukan, karena salah satu dari dua variabel tidak memenuhi 

asumsi normalitas. Uji parametrik hanya dapat dilakukan jika, keseluruhan variabel 

yang akan diuji memiliki sebaran data yang normal. Salah satu uji yang dapat 

digunakan apabila data tidak berdistribusi normal adalah Tes Ranking bertanda 

Wilcoxon. 

 

 

 



 

  

b. Pengujian Hipotesis 

Uji tes ranking bertanda Wilcoxon digunakan untuk mengetahui perbandingan 

tingkat keefektifan sebelum dan setelah diberikan perlakuan berupa permainan 

tradisional domikado dalam melatih interaksi sosial anak di PAUD Lorong Ar-Raihan 

Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. Adapun dalam pengambilan 

keputusan  hipotesis sebagai berikut. 

o Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima, jika H1 ditolak artinya 

kegiatan permainan tradisional domikado tidak memiliki keefektifan dalam 

melatih interaksi sosial anak usia 4-5 tahun di PAUD Lorong Ar-Raihan. 

o Jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya 

kegiatan permainan tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi 

sosial anak usia 4-5 tahun di PAUD Lorong Ar-Raihan. 

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji 

tes ranking-bertanda Wilcoxon dengan menggunakan program SPSS versi 24 melalui 

tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Tes Ranking-Bertanda Wilcoxon Interaksi Sosial Anak Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok N Mean Rank Sum Of Rank Ties 

Eksperimen 

(posttest - pretest) 
13 7.00 91.00 0 

 



 

  

Tabel 4.10 dijelaskan bahwa data hasil Uji tes ranking-bertanda Wilcoxon 

terdapat perubahan nilai pada kelas eksperimen sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan. Positif ranks dengan nilai N= 13, artinya dari 13 sampel pada kelas 

eksperimen tersebut mengalami peningkatan hasil skor dari pretes ke posttest, Mean 

Rank atau rata-rata peningkatannya sebesar 7.00 dan Sum Of Rank atau jumlah 

ranking positifnya sebesar 91.00 dengan nilai Ties 0 yang berarti tidak ada kesamaan 

dari nilai pretest dan posttes. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Wilcoxon Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam 

Melatih Interaksi Sosial Anak Kelompok Eksperimen 

Kelompok Z Sig. Keterangan 

Eksperimen 

(posttest - pretest) 
-3.190b 0.001 Ada Perbedaan 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil Uji Wilcoxon interaksi sosial anak kelompok 

eksperimen menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) yang diperoleh 0.01 

<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya kegiatan permainan tradisional 

domikado efektif dalam melatih interaksi sosial anak usia 4-5 tahun di PAUD Lorong 

Ar-Raihan. 

 

 

 

 



 

  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Tes Ranking-Bertanda Wilcoxon Interaksi Sosial Anak Kelompok 

Kontrol 

Kelompok N Mean Rank Sum Of Rank Ties 

Kontrol 

(posttest - pretest) 
10 5.50 55.00 3 

 

Tabel 4.12 dijelaskan bahwa data hasil Uji tes ranking-bertanda Wilcoxon 

terdapat perubahan nilai pada kelompok kontrol. Positif ranks dengan nilai N= 10, 

artinya dari 13 sampel  pada kelas kontrol tersebut mengalami peningkatan hasil skor 

dari pretes ke posttest, Mean Rank atau rata-rata peningkatannya sebesar 5.50 dan 

Sum Of Rank atau jumlah ranking positifnya sebesar 55.00 dengan nilai Ties 3 yang 

berarti dari keselurahan jumlah sampel, ada 3 yang memiliki kesamaan dari nilai dari 

pretest dan posttest. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Wilcoxon Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam Melatih 

Interaksi Sosial Anak Kelompok Kontrol 

Kelompok Z Sig. Keterangan 

Kontrol 

(posttest - pretest) 
-2.848b 0.004 Ada Perbedaan 

 



 

  

Berdasarkan tabel 4.13 hasil Uji Wilcoxon interaksi sosial anak kelompok 

kontrol menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) yang diperoleh 0.04 < 0,05 

maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya kegiatan permainan tradisional domikado 

efektif dalam melatih interaksi sosial anak usia 4-5 tahun di PAUD Lorong Ar-

Raihan. 

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari hasil hasil uji tes ranking-bertanda 

wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS versi 24, menunjukkan bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan permainan domikado, 

efektif dalam melatih interaksi sosial anak. Tetapi, terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kelompok eksperimen dan tidak terjadi peningkatan pada kelompok 

kontrol dalam hal ini rata-rata hasil skor interaksi sosial anak pada kelompok 

eksperimen memiliki tingkat keefektifan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

hasil skor interaksi sosial anak pada kelompok kontrol dalam melatih interaksi sosial 

anak di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. 

 

B. Pembahasan  

1. Perbedaan Peningkatan Interaksi Sosial Anak pada Kelompok Kontrol 

dan Kelompok Eksperimen 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada 09 Agustus 2022 di PAUD 

Lorong Ar-Raihan, untuk melihat keefektifan permainan tradisional domikado dalam 

melatih interaksi sosial anak, peneliti mengambil sampel sebanyak 26 anak yang 

dibagi menjadi dua yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang masing-

masing kelompok berjumlah 13 anak dengan rentan usia 4-5 tahun. 



 

  

Hasil awal penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa perkembangan 

interkasi sosial anak sebelum diterapkan permainan tradisional domikado pada 

kelompok eksperimen diperoleh nilai tertinggi yaitu 30 dan nilai terendah yaitu 22 

dengan nilai rata-rata yaitu 25,46. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai tertinggi 

yaitu 28 dan nilai terendah yaitu 23 dengan nilai rata-rata yaitu 24,54. 

Perkembangan interaksi sosial pada anak di PAUD Lorong Ar-Raihan 

sebelum diterapkan permainan tradisional domikado masih tergolong rendah, hal 

tersebut dapat dilihat dari kurangnya interaksi yang terjadi pada anak, yang hanya 

berinteraksi pada teman sebangkunya dan guru. Sehingga perkembangan interaksi 

sosial pada anak perlu ditingkatkan. 

Hasil penelitian ditemukan dalam kegiatan pembelajaran anak hanya menulis 

arahan yang diberikan guru dipapan tulis, hal tersebut membuat anak hanya berfokus 

untuk belajar dan anak lebih banyak melakukan interaksi bersama guru dibandingkan 

pada temannya. Kegiatan yang dominan seperti itu menyebabkan kurangnya interaksi 

yang dilakukan anak dengan teman sebayanya. Anak tidak diberi kesempatan untuk 

melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, seperti yang diketahui 

bahwa dengan bermain anak mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

pada anak salah satunya yaitu dapat melatih dan meningkatkan interaksi sosial anak. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu untuk melatih interaksi sosial pada 

anak yaitu, bermain permainan tradisional. 

Slamet Suyanto menyatakan bahwa bermain memiliki peranan penting dalam 

perkembangan anak pada hampir semua bidang perkembangan, baik perkembangan 



 

  

fisik-motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun emosional. 1  Kegaiatan 

bermain memiliki makna penting bagi anak, mampu mendukung proses 

perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Melalui aktivitas bermain anak 

mempunyai kebebasan untuk menyalurkan dan mengekspresikan apa yang menjadi 

kehendak hati mereka tanpa harus merasa salah dan terbatasi oleh aturan. 

Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Moeslichatoen yang 

mengemukakan bahwa fungsi bermain dan interaksi dalam permainan mempunyai 

peran penting bagi perkembangan kognitif dan sosial anak, selain itu fungsi bermain 

dapat meningkatkan perkembangan bahasa, disiplin, perkembangan moral, kreativitas 

dan perkembangan fisik anak.2 Dalam bermain anak dapat mengembangakan daya 

imajinasi mereka serta dapat memperoleh banyak pengalaman yang bermakna saat 

anak melakukan kegaiatan bermain 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain 

memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, bermain juga dapat 

meningkatkan seluruh aspek bidang perkembangan pada anak, salah satu permainan 

yang dapat digunakan yaitu permainan tradisional domikado yang dapat 

meningkatkan perkembangan sosial serta melatih interaksi sosial pada anak. Oleh 

karena itu permainan ini perlu diterapkan di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan 

Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. 
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2. Efektivitas Permainan Tradisional Domikado dalam Melatih Interaksi 

Sosial Anak di PAUD Lorong Ar-Raihan  

Hasil akhir setelah diberikan perlakuan domikado pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, ditemukan bahwa nilai posttest tertinggi dikelompok 

eksperimen yaitu 49, nilai terendah 37 dan memiliki rata-rata sebesar 42,23. 

Sedangkan pada nilai posttest tertinggi dikelompok kontrol yaitu 30, nilai terendah 24 

dan memiliki rata-rata sebesar 26,00. Pada data penelitian yang didapatkan dari 

pretest dan posttest setelah pemberian perlakuan permainan tradisional domikado, 

interaksi sosial anak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari 

hasil data penelitian yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pada interaksi 

sosial anak. 

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, kegiatan pembelajaran anak 

hanya membaca, berhitung dan menulis arahan yang diberikan guru dipapan tulis. 

Sedangkan setelah pemberian treatment permainan tradisional domikado, interaksi 

sosial anak mengalami peningkatan pada kelas eksperimen sebesar 7.00 dan pada 

kelompok kontrol peningkatannya sebesar 5,50. Hal tersebut dikarenakan pada 

pemberian treatment permainan tradisional domikado, anak dapat bermain 

menyenangkan dengan teman sebanyanya, dimana secara langsung anak 

mendapatakan pengalaman yang menyenangkan melalui bermain, berkomunikasi 

serta pengetahuan akan permainan tradisioanal domikado yang merupakan warisan 

budaya yang perlu dilestarikan, terkhususnya pada anak.  

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ela Susilawati 

dkk, yang menjelaskan bahwa dalam meningkatkan interaksi sosial pada anak usia 

sekolah dapat dilakukan dengan cara bermain. Karena pada hakikatnya dunia anak 



 

  

adalah dengan bermain. Melalui kegiatan bermain dapat meningkatkan seluruh aspek 

perkembangan pada anak. Bermain dengan teman sebaya, dapat menanamkan rasa 

empati serta mengelola emosi anak. Sejalan dengan pendapat Adriana bahwa bermain 

merupakan media yang baik untuk berinteraksi sosial dengan teman sebayanya, 

karena dengan bermain anak-anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan.3 

Memperkuat pendapat tersebut, Martorell mengungkapkan bahwa bermain 

adalah suatu aktivitas yang menyenangkan sehingga memudahkan anak dalam 

menyerap berbagai informasi baru yang ia tanggapi dengan sikap yang positif dan 

tanpa paksaan. Dengan melakukan permainan, memaksimalkan siswa untuk 

memperoleh suatu keterampilan pada dirinya, karena permainan memiliki peran 

penting bagi siswa terutama dalam berinteraksi, bekerjasama,dan menyesuaikan diri 

dengan teman sebayanya. 4  Aktivitas anak ketika bermain, dipengaruhi oleh 

pengalaman gerak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. 

Aktivitas fisik yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh 

anak serta mampu meningkatkan sosialisasi anak dengan lingkungan mereka saat 

bermain suatu permainan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan bermain anak dapat mengeksplor 

seluruh yang ada disekitarnya, dapat mengajarkan anak untuk dapat memperoleh 

keterampilan, memperkaya gerak anak melalui aktivitas saat bermaun serta berperan 

 

3Ela Susilawati, Ngemas Syifha Lulu Meiesyah, Resna A Soerawidjaja, “Pengaruh Permainan 

Tradisional Bentengan terhadap Peningkatan Interaksi Sosial pada Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar 

Negeri Kunciran 9 Tangerang Tahun 2017”, Jurnal Kesehatan STIKes IMC Bintaro, 2, no. 2 (2018): h. 

131. 

4 Suci Nora Julina Putri, dkk, “Pengembangan Permainan Domikado sebagai Teknik 

Konseling KIPAS untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan: 

Teori, Penelitian, dan Pengembanga, 6 , no. 8 (2021): h. 404. 

 



 

  

penting dalam perkembangan sosial anak. Melalui bermain anak dapat melakukan 

komunikasi, memiliki kebebasan untuk berinteraksi baik dengan teman sebaya 

ataupun dengan orang lain, aktivitas yang didapatkan anak saat bermain mampu 

mendukung perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis. 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan permainan tradisional domikado 

untuk melatih interaksi sosial pada anak usia 4-5 tahun, karena dalam permainan 

domikado ini diyakini mampu mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan pada 

anak usia dini, terkhususnya dalam melatih interaksi sosial anak. Berdasarkan hasil 

uji tes rangking-bertanda Wilcoxon pada program SPSS, permainan tradisional 

domikado diperoleh nilai pada kelas eksperimen signifikan (p) sebesar 0,001 dengan 

taraf signifikan 0,05 sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Dan pada 

kelas kontrol diperoleh nilai signifikan (p) sebesar 0,004 dengan taraf signifikan 0,05 

sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima, hal tersebut merujuk pada 

pengambilan keputusn hipostesis jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima, 

jika H1 ditolak artinya kegiatan permainan tradisional domikado tidak memiliki 

keefektifan dalam melatih interaksi sosial anak usia 4-5 tahun di PAUD Lorong Ar-

Raihan. jika nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya 

kegiatan permainan tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi sosial anak 

usia 4-5 tahun di PAUD Lorong Ar-Raihan.  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki keefktifan 

dalam melatih interaksi sosial anak, tetapi terdapat perbedaan peningkatan rata-rata 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, hal ini berdasarkan nilai rata-rata pretes 

anak pada kelompok eksperimen adalah 25,46 dan rata-rata  nilai posttest 42,23 yang 

mengalami peningkatan sebesar 16,77%. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai 



 

  

rata-rata pretes adalah 24,54 dan rata-rata  nilai posttest 26,00 yang mengalami 

peningkatan sebesar 1,46%. 

Penelitian ini menerapkan permainan tradisional domikado untuk melatih 

interaksi sosial pada anak usia 4-5 tahun karena dalam permainan ini diyakini mampu 

mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan pada anak usia dini, terkhususnya 

dalam melatih interaksi sosial anak. Pelaksanaan treatment dilakukan sebanyak 4 kali. 

Pada saat melakukan penelitian ditemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat 

interaksi sosial anak karena metode yang diterapkan pada anak hanya berfokus 

mengajarkan terkait membaca, menulis dan berhitung. Kemudian peneliti 

menerapkan permainan tradisional domikado untuk melatih interaksi sosial anak, dan 

dapat membuktikan bahwa permainan tradisional domikado memiliki keefektifan 

dalam melatih melalui hasil penilaian rata-rata setelah diberikan perlakuan 

mengalami peningkatan. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ulya Latifah dan Anita 

Chandra Dewi Sagala, bahwa pola permainan yang dapat memotivasi perkembangan 

sosial anak adalah pola permainan yang melibatkan interaksi anak satu dengan yang 

lainnya. Suasana tersebut dapat ditemui dalam permainan tradisional. Salah satu ciri 

yang menonjol dari permainan tradisional adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih 

secara bertatap muka, keadaan ini memungkinkan anak dalam berinteraksi dengan 

teman sepermainannya. Saat anak bermain dalam permainan tradisional, anak-anak 

diajak untuk berkumpul dan mengenal teman sepermainannya.5 Permainan tradisional 

dapat mempengaruhi peningkatan kesenangan dari yang memainkannya dan 

 

5Ulya Latifah, Anita Chandra Dewi Sagala, “Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui 

Permainan Tradisional Jamuran Pada Anak Kelompok B Tk Kuncup Sari Semarang Tahun Pelajaran 

2014/2015”, Jurnal Penelitian PAUDIA,3, no.2, h. 120. 



 

  

berdampak positif terhadap perkembangan pada anak secara menyeluruh, sehingga 

melalui permainan tradisional memungkinkan bagi anak untuk mengembangkan 

segala potensi dalam diri mereka tanpa harus merasa terbebani oleh aturan. 

Permainan tradisional diyakini mampu meningkatkan perkembangan sosial 

pada anak, karena dalam permainan tradisional melibatkan orang lain dalam 

permainan yang dimainkan. Hal ini akan memungkinkan anak untuk berkomunikasi 

dan terjadi proses interaksi saat anak bermain. Oleh karena itu peneliti mengambil 

tema permainan tradisional dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman anak 

tentang permainan tradisional serta memberi pengalaman yang bermakna pada anak, 

karena seperti yang diketahui saat ini anak-anak lebih cenderung bermain 

menggunakan gadget yang mengakibatkan anak kurang berinteraksi dengan teman 

sebanyanya. Pada dasarnya permainan tradisional merupakan warisan budaya yang 

keberadaannya perlu dilestarikan dan eksistensinya perlu dikenalkan kepada generasi 

anak di zaman sekarang, zaman dimana perkembangan teknologi terus berkembang 

dan menggeser keberadaan warisan budaya, pentingnya memberikan pengetahuan 

akan permainan tradisional kepada anak salah satunya permainan tradisional 

domikado agar anak dapat mengetahui, memainkan dan menyukai warisan budaya 

dari nenek moyang mereka yaitu permainan tradisional. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Gambaran interaksi sosial anak sebelum diberikan permainan tradisional 

domikado di PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan 

Mamajang, pada kelompok eksperimen diperoleh nilai tertinggi 30 dan nilai 

terendah 22 dengan nilai rata-rata yaitu 25,46. Sedangkan pada kelompok 

kontrol nilai tertinggi 28 dan nilai terendah 23 dengan nilai rata-rata sebesar 

24,54. 

2. Interaksi sosial anak setelah diberikan permainan tradisional domikado di 

PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, 

pada kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelompok 

kontrol. Pada kelas eksperimen terjadi peningkatan yang signifikan interaksi 

sosial anak setelah diberikan treatment diperoleh nilai tertinggi 49, nilai 

terendah 37 dan memiliki rata-rata sebesar 42,23. Sedangkan pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai tertinggi 30, nilai terendah 24 dan memiliki rata-rata 

sebesar 26,00. 

3. Permainan tradisional domikado efektif dalam melatih interaksi sosial anak di 

PAUD Lorong Ar-Raihan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, 

yang dilihat dari hasil uji tes rangking-bertanda Wilcoxon diperoleh nilai pada 

kelas eksperimen signifikan (p) sebesar 0,001 dengan taraf signifikan 0,05 



 

  

sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Dan pada kelas kontrol 

diperoleh nilai signifikan (p) sebesar 0,004 dengan taraf signifikan 0,05 

sehingga p < 0,05 yang berarti hipotesis diterima. 

 

B. Kendala Penelitian 

 Pelakasanaan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan 

yang penulis hadapi. Hambatan yang penulis hadapi dalam penelitian ini mencakup 

dua aspek, yaitu: 

1. Hambatan Mengumpulkan Data 

 Hambatan yang penulis hadapi dalam mengumpulkan data penelitian ini 

adalah peneliti menemukan kesulitan dalam mencari data dan materi yang terkait 

dengan permainan tradisional domikado. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

penelitian-penelitian terdahulu dan jurnal ataupun buku yang menjelaskan dan 

mengkaji secara dalam tentang permainan tradisional domikado. 

2. Hambatan Saat Melakukan Penelitian 

 Hambatan yang penulis hadapi saat melakukan penelitian adalah waktu dalam 

pelaksaan penelitian yang dilakukan bertepatan dengan acara lomba 17 agustus dan 

peserta didik banyak mengikuti latihan untuk perlombaan antar sekolah. Sehingga 

peneliti kesulitan untuk melakukan pemberian treatment atau perlakuan kepada 

peserta didik. 

 

 

 

 



 

  

C. Saran 

      Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dengan maksud dan tujuan 

yang baik penulis memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih giat dan semangat untuk mencari 

data, materi dan sumber referensi terkait dengan permainan tradisional 

domikado. 

2. Kepada peneliti yang akan melaksanakan pengambilan data dan penelitian 

diharapkan agar dapat memilih waktu yang tepat dan tidak bertepatan dengan 

hari-hari besar.  
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