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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 H ha (dengan titik di bawah) ح

 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 bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط



 
 

 

 
 

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 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 (’). 

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 يْف

 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā  a dan garis di atas ...اَ|َ...ى

 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 

َََََقيِْلَ               :qīla 

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. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

يْن ا  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika huruf ىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah َي

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

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  

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 

 ‘al-nau: ا لنَّوْعَ 

 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.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   باِللَّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفيَِْر  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 

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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Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui keterampilan sosial anak sebelum 

diterapkan permainan tradisional jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan, (2) 

mengetahui keterampilan sosial anak setelah diterapkan permainan tradisional jengga 

di TK Aisyiyah Pinrang Selatan, (3) mengetahui evektivitas permainan tradisional 

Jengga terhadap keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan 

metode quasi-eksperimen, dengan penelitian nonequivalent control group desain. 

Dengan jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 47 peserta didik dengan teknik 

purposive sampling, dengan sampel sebanyak 30 anak. Teknik pengambilan data 

menggunakan instrument observasi untuk mengukur keterampilan sosial anak. Teknik 

pengelolaan data yang digunakan statistik deskriptif dan analisin statistik parametrik 

menggunakan uji independent sample t test. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perkembangan keterampilan sosial 

anak sebelum diterapkan permainan jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai tertinggi 36, nilai terendah 28 dan nilai rata-rata 31,6. 

Sedangkan pada kelompok kontrol memperoleh nilai tertinggi 35, nilai terendah 28 dan 

nilai rata-rata 31; (2) perkembangan keterampilan sosial anak setelah diterapkan 

permainan jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan mengalami peningkatan pada kelas 

eksperimen memperoleh nilai tertinggi  50, nilai terendah 40 dan nilai rata-rata 44,8. 

Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 35, nilai terendah 28 dengan 

nilai rata-rata 31. (3) hasil penelitian jika dibandingkan sebelum dan setelah diterapkan 

permainan tradisional jengga terdapat keefektivan yang positif dalam melatih 

keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. efektivitas ini dapat dilihat 

dari hasil uji independent sample t test pada kelas eksperimen sebesar 0,718 sedangkan 

pada kelas kontrol sebesar 0,316. Dengan kata lain permainan jengga lebih efektif 

diterapkan daripada pembelajaran konvensional pada kelas kontrol
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa 

kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran maupun perbaikan moral dan melatih 

intelektual anak. Pendidikan ini merupakan suatu pengajaran yang tidak hanya bisa 

didapatkan oleh anak dari pendidikan formal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan 

untuk belajar, tidak hanya melalui pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, anak-

anak juga dapat belajar dari keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut Edgar Dalle 

pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat 

dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran serta latihan yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara 

tetap untuk masa yang akan datang. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan hal 

yang fundamental dan memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kehidupan dunia 

maupun akhirat yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita.1 

 Dalam islam pendidikan dianggap penting kedudukan orang yang memiliki 

pendidikan sangat dimuliakan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al -Mujadalah/58/11 

 

ُ فِ يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إِذاَ قيِلَ لكَُمْ تفََسهحُوا   لكَمُْ ۖ ي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّه

ُ الهذِينَ آمَ وَإِذاَ قيِلَ انْشُزُوا فَانْشُزُو جَاتٍ ۚ نوُا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَ ا يرَْفعَِ اللَّه

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِر    وَاللَّه

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

                                                             
1 Aas Siti Sholichah,"Teori-teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an"Jurnal Pendidikan Islam.7 

(1): hal 25 
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berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 
apa yang kamu kerjakan.2 

 
 Maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang perintah bagi manusia untuk 

menjaga sopan santun atau adab dalam suatu majelis serta adab sopan santun kepada 

Rasulullah saw. “Menurut Al-Imam Ibnu Katsir” (Tafsir Ibnu Katsir) Allah berfirman 

seraya mendidik hamba-hambanya yang beriman seraya memerintahkan kepada 

mereka untuk saling berbuat baik kepada sesama mereka didalam suatu majelis. 

Pada dasarnya pendidikan haruslah dimulai pada masa prasekolah yaitu masa 

0-6 tahun karena masa ini merupakan masa paling vital bagi kehidupan manusia. Masa 

ini akan menentukan perkembangan pada masa yang akan datang. Pentingnya 

pendidikan diajarkan kepada anak usia dini agar pendidikan tersebut diharapkan 

mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Usia dini 

merupakan periode awal yang paling mendasar dan merupakan periode paling penting 

dalam perkembangan serta pertumbuhan kehidupan manusia. Periode ini dikenal 

dengan masa periode Golden Age atau periode keemasan. Periode ini merupakan 

periode di mana semua potensi anak berkembang sangat cepat. Dikatakan periode emas 

karena masa ini adalah masa-masa yang sangat berharga bagi anak disbanding usia-

usia selanjutnya, pada masa ini hamper seluruh potensi anak mengalami peningkatan 

tidak hanya pada segi fisik semata tetapi juga pada segi psikologis anak3. Pada masa-

masa ini maka diperlukan pendidikan yang memadai antara lain yaitu Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) yaitu satuan lembaga dalam membentuk karakter anak dengan 

menggunakan slogan belajar sambil bermain dan bemain seraya belajar. 

                                                             
2 Al-Qur’an kemenaq surah Al-Mujadalah:11 

 
3 Ika Dewi Sartika dan Umi kusyairy DKK” Stimulasi Perkembangan Motorik Kasar di Masa 

Pandemi Covid-19 Usia 5-6 Tahun” Nanaeke,4 (1), 2021: hal 43 
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Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu 

pendidikan yang diberikan pada anak 0-6 tahun dimana anak haruslah diberikan 

penanganan yang tepat, pada usia ini anak masih sangat rentan yang apabila diberikan 

penanganan yang tidak tepat justru akan sangat merugikan anak itu sendiri. Para ahli 

pendidikan sepakat bahwa periode keemasan pada anak hanya berlangsung satu kali 

dalam sepanjang rentan kehidupan manusia. 4 

Menurut NAEYC (National Assosiation Education for Young Chlidren) anak 

usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Anak 

usia dini merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses perumbuhan dan 

perkembangan. Secara tradisional pemahaman tentang anak usia dini adalah sebagai 

manusia dewasa mini yang masih polos dan masih belum bisa apa-apa atau dengan kata 

lain belum mampu berfikir. Sedangkan menurut Hurlock, masa anak usia dini dimulai 

setelah bayi yang penuh dengan ketergantungan, kira-kira 2 tahun sampai saat anak 

matang secara seksual.5 

Anak usia dini sangat memerlukan pendidikan yang memadai guna 

mengembangkan aspek-aspek yang ada pada diri anak tersebut. Pendidikan ini 

diperlukan agar sekiranya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya 

pada perkembangan aspek sosial anak. Pengembangan sosial ini akan membantu 

mengembangkan proses berfikir rasional dan akan mampu membuat keputusan yang 

                                                             
4 Tuti Andriani,”Permainan Tradisional Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini” Jurnal 

Sosial Budaya,9 (1),2012: hal 121   

 
5 Aris Priyanto,"Pengembangan kreativitas pada anak usia dini melalui aktivitas "Jurnal Ilmiah 

Guru “COPE”2 (4) 2014: hal 59 
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baik di masa depan dan juga memahami diri sendiri dan orang lain. Anak akan lebih 

siap menghadapi tantangan hidup. Keterampilan sosial ini memungkinkan individu 

untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun 

nonverbal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana anak bersosialisasi 

dalam hal ini meliputi keterampilan tentang bagaimana anak dapat berbagi dengan 

orang lain, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan orang lain. 

Cartladge dan Milburn mengemukakan bahwa keterampilan sosial sebagai 

kemampuan yang kompleks untuk menunjukan perilaku yang baik dinilai secara positif 

atau negatif oleh lingkungan. Keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan 

perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal tanpa harus 

melukai orang lain6. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses 

perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan 

sosial, atau norma-norma kehidupan masyarakat serta mendorong dan memberikan 

contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi7 

Dalam dunia anak bermain tidak pernah lepas dari anak-anak. Kegiatan ini 

berdampak besar bagi tumbuh kembangnya anak. Namun seiring berjalannya waktu, 

perkembangan zaman mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam masyarakat. 

Munculnya game online mampu menggeser permaian tradisional tersebut. Sehingga 

banyak anak yang mulai larut dalam dunianya sendiri. Ukasyah dan Irfansyah 

menyatakan bahwa anak cenderung tidak bergerak ketika memainkan permainan yang 

sudah memanfaatkan teknologi. Anak hanya duduk dengan handphone yang 

mengakibatkan anak kurang bergerak. 

Pada dasarnya anak memerlukan kegiatan fisik yang mampu menunjang 

perkembangannya. Aktifitas yang dilakukan anak akan sangat bermanfaat pada 

                                                             
6 Fitriah M. Suud,"Pengembanagn Keterampilan Sosial Anak Usia Dini”,(Analisis Psikologi 

Pendidikan Islam)"Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam,6 (2) , 2017: hal 34 

 
7 Ahmad Susanto,”Perkembangan” Anak Usia Dini”(Jakarta,kencana,2011) hal.40 
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kesehatan fisik dan kebugarannya. Dengan bermain, anak akan merasa senang, mampu 

bersosialisasi dengan teman sebayanya, serta mempelajari keterampilan-keterampilan 

baru. sekarang ini permainan tradisional sudah mulai ditinggalkan anak-anak  

Permainan tradisional ini merupakan warisan budaya bangsa yang sudah 

dimainkan sejak dulu maka dari itu sebagai seorang guru ataupun orang-orang terdekat 

dari anak harusnya mampu mengenalkan anak tentang permainan tradisional ini. 

Adapun beberapa macam permainan tradisional antara lain yaitu permainan olah pikir, 

bernyayi, dan ketangkasan. Permainan tradisional terbukti serat dengan makna dan 

muatan nilai positif untuk membentuk program anak sebagai generasi penerus bangsa.8 

Selain itu permainan tradisonal juga berfungsi sebagai sarana nostalgia di era modern 

saat ini, permainan tradisional juga memiliki manfaat untuk melatih kemampuan 

kognitif serta motorik anak. Pengembangan nilai-nilai budaya pada anak usia dini juga 

bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya daerah sendiri, kemudian 

anak akan tumbuh dengan menyadari akan pentingnya budaya. Salah satunya 

pengenalan budaya melalui permainan-permainan tradisional yang bertujuan sebagai 

upaya pelestarian karakteristik atau kekhasan ligkungan sekitasnya9. 

Permainan merupakan suatu bentuk penyesuaian anak yang sangat berguna 

dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk menguasai kecemasan dan konflik dalam 

kehidupan sehari-hari anak sejak anak menginjak 3-5 tahun. Permaian merupakan 

interaksi yang mampu memberikan pengetahuan dasar tentang kehidupan yang sejalan 

dengan perkembangan teknologi yang diiringi pula dengan berkembangan jenis 

permainan anak-anak. Permainan tradisional yang sarat manfaat serta umumnya tidak 

berbiaya dan merepresentasikan kearifan lokal ini sudah berada di ambang kepunahan 

dikarenakan permainan modern yang berbasis teknologi semakin menggeser 

permainan tradisional dan menjauhkan anak dari budaya bangsanya sendiri. Pada saat 

                                                             
8 Gustiana Mega Anggitaa dkk, “Eksistensi Permainan Tradisional Sebagai Warisan Budaya 

Bangsa” journal of sport and education (jossae),3 (2), 2018: hal 59 

 
9 Fransiskus De Gamos dan Yasinta Sidi”Implementasi Perkembangan Muatan Kurikulum 

berbasis  Kearifan Lokal Manggarai di Paud Bunda Maria Grasia” Nanaeke 2022: Hal 64 
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ini banyak di antara anak-anak yang sudah tidak mengenal lagi apa itu permainan 

tradisional, bahkan sebagain anak enggan untuk memainkannya. Mereka lebih tertarik 

kepada permainan yang disediakan lewat game online yang mampu membuat anak 

tidak mempunyai waktu lagi bermain dengan teman sebayanya. mereka cenderung 

banyak menghabiskan waktunya sendiri, menjauhkannya dari kehidupan sosial serta 

membuat anak kurang melakukan aktifitas fisik.10 

Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi mampu sedikit 

demi sedikit menggeser permainan tradisional. Anak semakin menjauh dari lingkungan 

sosialnya yang membuat anak cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Pada dasarnya 

keterampilan sosial ini sangat berpengaruh pada respon-respon dan keterampilan yang 

memberikan seseorang individu untuk mempertahankan hubungan positif dengan 

orang lain. Seefeld dan Barbour mengemukakan bahwa keterampilan sosial antara lain 

yaitu: keterampilan komunikasi, berbagi (sharing), bekerja sama, dan berpartisipasi 

dalam kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional 

ini meliputi sikap mandiri, berani mengambil keputusan, penuh tanggung jawab, jujur, 

sikap dikontrol oleh lawan, kerjasama, saling membantu dan saling menjaga, membela 

kepentingan kelompok, berjiwa demokrasi, petuh terhadap peraturan, penuh 

perhitungan, ketepatan berfikir dan bertindak, tidak cengeng, berani bertindak sopan 

dan luwes, hal-hal ini merupakan sifat-sifat yang perlu ada dalam diri anak.11 

Salah satu permainan yang sudah sangat jarang dimainkan oleh anak yaitu 

permainan jengga yang merupakan salah satu permainan tradisional di daerah Pinrang. 

Permainan jengga ini merupakan permainan yang dilakukan dengan gerakan lompat-

lompat dengan menggunakan satu kaki dan kaki yang lain diangkat sambil membawa 

batu yang pipih. Batu pipih tersebut diletakan pada punggung kaki yang diangkat, 

                                                             
10 Ni Made Sulastri,"Identifikasi Pemanfaatan Permainan Tradisional Sasak bagi Pendidikan 

Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19"Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan 

Pendidika,7 (3), 2020: hal 25 

 
11 Putri Admi Perdani,"Peningkatan keterampilan sosial anak melalui permainan tradisional",8 

Edisi I, April 2014 
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punggung tangan, dan dikepala secara bergantian. Batu tersebut berfungsi sebagai batu 

pakkambak (batu pelontar) yang dilempar agar mengenai batu sasaran (batu 

pakkambak lawan) yang terpasang pada garis yang telah dibuat sebagai arena 

permainan. Pada saat bermain batu harus tetap berada pada posisinya baik itu di 

punggung tangan, kaki maupun kepala. Kemudian batu tersebut dibawa sambil 

melompat dengan menggunakan satu kaki sampai pada ujung garis yang biasa disebut 

bulan atau kepala. Permainan ini biasanya tidak dibatasi peserta tetapi pada umumnya 

permainan ini dimainkan oleh 2-4 anak baik itu perempuan ataupun laki-laki.  

Selain melatih keseimbangan anak, permainan jengga ini juga sangat 

berpengaruh pada stimulasi aspek sosial anak. Hal ini disebabkan karena pada saat 

bermain anak tidak hanya sendiri, tetapi bersama dengan teman-temannya. Dalam 

kegiatan bermain ini anak akan belajar bersosialisai dan berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya, serta anak akan belajar bagaimana mematuhi aturan yang 

berlaku dalam permainan tersebut.12 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di TK Aisyiyah Pinrang Selatan 

Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Peneliti menemukan banyaknya anak yang masih 

kurang dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, kebanyakan dari mereka bahkan 

tidak mengenal satu-sama lain apa lagi yang berbeda kelas. Anak-anak hanya mau 

bermain dengan teman-teman yang merasa cocok bahkan tidak jarang ada anak yang 

merasa terabaikan. Kurangnya keterampilan sosial anak ini mampu mempengaruhi 

interaksi-interaksi anak dengan lingkungan sosialnya. Baik dalam lingkungan sekolah, 

masyarakat dan juga keluarga. 

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul: efektivitas Permainan Tradisional Jengga Terhadap Keterampilan 

Sosial Anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan.  

  

                                                             
12 Bonita Mahmud,"permaian tradisional sebagai sarana stimulasi perkembangan pada anak 

usia dini"Ya Bunayya,1 (1), 2019: hal 69 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas adapun uraian untuk latar belakang masalah 

antara lain yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan sosial pada anak sebelum diterapkannya permainan 

jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan? 

2. Bagaimana perkembangan sosial anak setelah diterapkannya permainan 

tradisional jengga Aisyiyah Pinrang Selatan? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang siknifikan pada kelas eksperimen yang 

diterapkan permainan jengga dengan kelas kontrol yang diterapkan 

permbelajaran konvensional di TK Aisyiyah Pinrang Selatan? 

 

C. Hipotesis Penelitian  

 Menurut Sugiyono Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti. Dikatakan sementara karena 

hipotesis merupakan landasan teori atau kajian teori yang masi harus diuji 

kebenarannya, maka dari itu hipotesis perlu dibuktikan kebenarannya melalui data 

empirik yang terkumpul atau penelitian ilmia, jadi data empirik dari penelitian ini yaitu 

apakahh permaianan Jengga efektif terhadap keterampilan sosial anak di TK Asiyiyah 

Pinrang Selatan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk memperjalas variabel yang ada pada penelitian ini. Maka peneliti 

mengemukakan serta menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini agar mudah dalam 

memahami dan menanggapi skripsi ini: 

 1. Permainan Jengga 

 Permainan jengga adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan 

melompati petak-petak yang telah digambar di tanah dan menggunakan media batu 

sebagai batu pelontar (pakkambak) yang dimainkan oleh 2-4 anak baik laki-laki 

maupun perempuan. 
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 2. Keterampilan Sosial Anak 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan anak dalam melakukan 

interaksi sosial baik itu secara verbal maupun nonverbal.  

 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Beberapa kajian penelitian yang menjadi dasar peneliti mengajar sebagai 

berikut: 

1. Fatimah Az Zahrah dan Syamsuriana dalam judul penerapan metode bermain 

dende-dende dalam meningkatkan motivasi belajar geometri siswa SD di 

kecematan tanralili kabupaten maros. Pada kegiatan ini permainan dende-dende 

atau jengga dilaksanakan guna meningkatkan pengalaman belajar anak dengan 

bermain secara kongkrit sehingga meningkatkan keterampilan, penanaman 

konsep, pemecahan masalah dan kerjasama sehingga pada pembelajaran 

matematika khususnya geometri dapat meningkatkan motivasi belajar anak.13 

Pada penelitian ini menggunakan metode permainan yang sama yaitu jengga 

tetapi apa yang menciptakan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yaitu penelitian terdahulu memfokuskan permainan jengga ini pada 

motivasi belajar anak khususnya pada pelajaran geometri. Sedangkan pada 

peneltian sekarang lebih memfokuskan pada perkembangan aspek sosial anak 

atau keterampilan sosial anak. 

2. Bonita Mahmud telah meneliti mengenai Permainan Tradisional Sebagai 

Sarana Stimulasi Perkembangan Pada Anak Usia Dini. Mengatakan bahwa 

permainan tradisional khususnya pada permainan jengga sangat berpengaruh 

besar pada keterampilan sosial anak, hal ini disebabkan karena permainan ini 

tidak hanya dimainkan sendiri tetapi dapat juga dimainkan secara bersama-

                                                             
13 Fatimah Az Zahra dan Syamsuriana basri,” Penerapan Metode Bermain Dende-Dende Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Geometri Siswa SD di Kecematan Tanralili Kabupate Maros,17 (2), 

2017: hal 87 
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sama, selain itu permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih keseimbangan 

anak khususnya pada perkembangan motorik anak usia dini. Pada penelitian 

terdahulu penelitian ini memfokuskan pada pengenalan budaya sebagai salah 

satu aset dari suatu wilayah khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Salah 

satunya permainan jengga atau biasa dikenal dengan nama dende-dende.14 

        Pada penelitian ini sama-sama membahas permainan tradisional. 

Penelitian terdahulu membahas tentang pengenalan budaya permainan 

tradisional, salah satunya jengga yang sangat berpengaruh besar pada 

perkembangan motorik kasar anak karena permainan ini dibutuhkan 

keseimbangan dalam bermain, seperti melompat, menjaga, menjaga 

keseimbangan dan menjaga batu agar tetap berada di atas kaki ataupun tangan 

dan kepala. Sedangkan pada penelitian sekarang lebih memfokuskan pada 

aspek sosial atau keterampilan sosial yang di dapat anak pada saat ia 

memainkan permainan jengga. 

3. Titik Pitriani Muslimin dan Abdul Rahim yang meneliti mengenai 

Etnomatematika Permainan Tradisional Anak Makassar Sebagai Media 

Pembelajaran Geometri Pada Siswa SD. Pada penelitian ini membahasa tentang 

permainan tradisional yang memiliki konsep dasar geometri yang terdiri dari 

bangun datar dan bangun ruang salah satunya permainan jengga. Hal ini 

menjadi salah satu media guru untuk mengenalkan anak pada matematika yang 

kongkret dan inovatif. Digunakan sebagai alat untuk membuat anak berpikir 

kritis karena sumber belajarnya berasal dari lingkungan sekitar anak.15 

        Perbedaaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu pada 

penelitian terdahulu membahas tentang permainan tradisioal jengga untuk 

mengenalkan anak pada konsep dasar geometri sehingga anak diajak untuk 

                                                             
14 Bonita Mahmud,”Permainan Tradisional Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Pada 

Anak Usia Dini,1(1) 2019: hal 57 

 
15 Titik Pitriani Muslimin dan Abdul Rahim,” Etnomatematika Permainan Tradisional Anak 

Makassar Sebagai Media Pembelajaran Geometri Pada Siswa SD, 6 (3), 2019: hal 22 
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berfikir kritis yang didasarkan pada permainan tradisional yang ada di sekitar 

anak. Adapun pada penelitian sekarang permainan tradisional ini difokuskan 

pada pembelajaran atau pengembangan aspek sosial atau keterampilan sosial 

anak. 

4. Novita Ambaryani dan Ngadino Yuastinus dkk tentang penelitian Efektifitas 

Permainan Tradisional Terhadap Keterampilan Sosial Anak Kelompok B TK 

se-gugus IV Kecematan Banjarasari Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak kelompok B sedangkan sampelnya 

terdiri dari 2 kelompok, teknik pengambilan sampel adalah claster random 

sampling. Sampel penelitian yang diambil adalah sebanyak 39 anak dari dua 

TK, 20 anak sebagai kelompok eksperimen dan 19 anak sebagai kelompok 

kontrol. Pengumpulan data dari penelitian tersebut menggunakan instrument 

observasi, uji validasi instrument observasi menggunakan uji validasi konstruk. 

Berdasarkan uji hipotesis yang digunakan menunjukan perbedaan keterampilan 

berdasarkan uji perlakuan yang diberikan.16 

Baik penelitian sebelumnya dan saat ini memasukkan aspek sosial 

dalam penelitian mereka, hanya saja pada penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang terdapat perbedaan pada perlakuan yang diberikan, pada penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan pada permainan-permainan tradisional yang 

dimainkan secara acak sedangkan pada penelitian sekarang jelas bahwa 

penelitian sekarang lebih memfokuskan pada permainan jengga itu saja. 

5. Diana Vidya Fakriyani yang meneliti mengenai Pengembangan Keterampilan 

Sosial Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional Madura pada penelitian 

ini metode yang digunakan yaitu salah satu permainan tradisional dari Madura 

khoceng-tekos atau permainan kucing tikus yang menggambarkan cerita antara 

                                                             
16 Novita Ambaryani dan Ngadino dkk,” Efektifitas Permainan Tradisional Terhadap 

Keterampilan Sosial Anak Kelompok B TK se-gugus IV Kecematan Banjarsari Surakarta Tahun Ajaran 

2013/1014 
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kucing dan tikus. Permainan ini dapat membantu anak mengembangkan aspek 

fisik motorik, sosial, dan emosional anak yang mana peneliti lebih 

memfokuskan pada aspek sosial anak. Peneliti menggunakan beberapa 

permainan yang berbeda dalam uji cobanya tetapi tetap pada tujuan yang sama 

yaitu mengembangkan aspek sosial anak. Hal ini bertujuan guna mengajak anak 

bagaimana berperilaku sesuai dengan aspek sosial di masyarakat, karena pada 

masa kanak-kanak perilaku sosial berkembang dengan sangat cepat.17 

 

F.  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk menggambarkan keterampilan sosial pada anak sebelum diterapkannya 

permainan jengga di TK Asiyiyah Pinrang Selatan. 

b) Untuk mengetahui keterampilan sosial anak setelah diterapkannya permainan 

tradisional jengga di TK Asiyiyah Pinrang Selatan 

c) Untuk mengetahui permainan jengga efektif terhadap keterampilan sosial anak 

setelah diterapkan di TK Asiyiyah Pinrang Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis: 

Kegunaan teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini. 

b) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini untuk membantu guru Mengembangkan keterampilan sosial 

anak dengan permainan jengga. 

2) Bagi Anak Usia Dini 

                                                             
17 Diana Vidya Fakhriyani,” Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Melalui 

Permainan Tradisional Madura,5(1), 2018: hal 39-44 
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 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dalam menerapkan 

permainan jengga. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi awal bagi peneliti 

yanag akan mengkaji tentang penerapan keterampilan sosial melalui permainan jengga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Permainan Jengga 

1. Pengertian Jengga 

Jengga merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Sulawesi 

Selatan. Permainan ini umumnya banyak dimainkan oleh anak perempuan dan 

biasanya dimainkan oleh dua anak atau lebih, alat yang dibutuhkan dalam permainan 

ini adalah sebuah bidang datar untuk menggambar pola atau menggambar kotak-kotak 

pijakan di arena bermain. Setiap anak yang bermain membutuhkan satu batu pelontar 

berbentuk pipih kecil yang datar. Pada saat akan memulai permainan, batu pelontar 

dilempar terlebih dahulu ke petak yang telah digambarkan. Bila batu yang dilempar 

melewati garis ketentuan maka pemain yang melempar dianggap kalah dan akan 

digantikan oleh pemain yang lainnya.  Hal ini berlangsung sampai ada salah satu 

pemain yang yang berhasil mendapatkan rumah atau salah satu kotak yang telah 

digambar.1 

Jengga atau Ma’jengga merupakan nama lain dari dende-dende yang berarti 

berjalan dengan satu kaki. Permainan ini sangat populer di beberapa daerah dengan 

nama yang berbeda tetapi cara dan permainannya tetap sama. Permainan ini merupakan 

jenis permainan sederhana yang banyak melatih konsentrasi melatih keseimbangan 

serta mampu membuat anak mudah dalam bersosialisai dengan teman sebayanya. 

Permainan ini dimainkan hanya dengan melompati setiap balok-balok yang telah 

dibuat di tanah dengan menggunakan satu kaki sampai pada bulan atau kepala yang 

                                                             
1 Titik Pitriani Muslimin dan Abdul Rahim “ Etnomatematika Permainan Tradisional Anak 

Makassar Sebagai Media Pembelajaran Geometri Pada Siswa SD” 6 (1), : hal 27 
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dibuat sebagai batas akhir dari permainan, hal ini dilakukan secara bergantian dengan 

melempar batu pelontar (pakkambak) sebagai tanda dimulainya permainan.2 

Permainan jengga terbagi menjadi dua jenis yaitu jengga bulang dan jengga 

disko. Permainan ini dapat dibedakan berdasarkan pola gambar, pada jengga bulang 

terdiri dari tangga, rok, leher, dan gambar bulan sabit di bagian atas. Kemudian pada 

jengga disko hampir sama dengan jengga bulan yang membedakan adalah bagian 

atasnya yang menggunakan 4 kotak tambahan sebagai mahkota. Biasanya jengga bulan 

hanya dimainkan oleh anak umur sekitar 5-7 tahun dan pada kelompok anak 8-10 tahun 

biasanya mereka memainkan jengga disko yang cukup sulit dimainkan. Permaina ini 

biasanya dibagi menjadi dua tim yang saling berlomba untuk mendapatkan rumah. 

Rumah yang dimaksud adalah kotak yang dimenangkan oleh salah satu tim, dimana 

jengga biasanya menggunakan satu kaki untuk berpijak, tetapi jika tim sudah memiliki 

rumah maka kita bisa menggunakan dua kaki untuk berpijak.3 

Ada dugaan permainan jengga ini berasal Zondak-Mandak dari latar belakang 

cerita mengenai perebutan sawah yang berasal dari Belanda atau dikenal dengan Negeri 

Kincir Angin. Zondak-mandak ini diartikan sebagai Sunday Monday, yang menyebar 

luas ke Nusantara pada zaman Kolonial Belanda. Adapun seorang sejarawan 

mendeskripsikan bahwa permainan ini tidak berasal dari belanda, menurut Dr. 

                                                             
 

2 Bonita Mahmud,”Permainan Tradisional Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Pada 

Anak Usia Dini” Ya Bunayya, 1(1), 2019: hal 67 

 
3 Nurul Hasanah Syam,” Dende-Dende, Permainan Tradisional Suku Makassar”,2, No.6 

(2021): h 387-388 
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Smupuck Nur Gronje, permainan jengga ini berasal dari hindus yang kemudian 

diperkenalkan di Indonesia.4 

Permaian Jengga merupakan permaian tradisional yang hingga saat ini masih 

dimainkan oleh anak-anak. Namun dalam permainannya sendiri banyak anak-anak 

khususnya kaum milenial sudah jarang mengetahui permainan tersebut. Permainan 

jengga merupakan permainan yang dimainkan menggunakan satu kaki dengan 

melompati petak-petak yang telah digambar di tanah dengan membawa batu 

(Pakkambak) atau batu pelontar. Permainan ini umumnya banyak dimainkan oleh anak 

perempuan saja namun tidak menutup kemungkinan anak laki-laki juga bisa 

memainkan permainan ini. 

Berdasarkan teori-teori di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

permainan jengga merupakan permainan yang dimainkan menggunakan satu kaki 

dengan melompati petak-petak yang telah digambar di tanah dengan membawa batu 

(pakkambak) atau batu pelontar. Permainan ini pada umumnya banyak dimainkan oleh 

anak perempuan saja namun tidak menutup kemungkinan anak laki-laki juga bisa 

memainkan permainan ini. 

2. Cara Memainkan Jengga 

Cara memainkan jengga dimulai dengan menggambar pola kotak-kotak pada 

tanah, kemudian pada saat akan memulai permainan batu pelontar atau pakkambak 

dilempar kedalam petak yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat melempar pelontar 

batu tersebut tidak boleh melewati garis yang dibuat, apabilah melewati garis maka 

pemain dianggap kalah, dan apabila batu yang dilempar tepat berada didalam kotak 

                                                             
4 Nurfajrin Islamiyah, “Nilai-Nlai Edukatif Dalam Permainan Tradisional Kota 

Makassar”,Skripsi (2018): h 31 
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maka pemain boleh melanjutkan permainanya. Pemain yang pertama sampai pada 

bulan atau kepala dari jengga maka dialah pemenangnya.5 

Permainan jengga memiliki beberapa aturan yang sederhana yang harus 

dipatuhi, berikut langkah-langkah permainan jengga dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Anak diminta berbaris sejajar kebelakang. Anak yang berada paling depan 

mendapat giliran bermain lebih dulu. 

b) Anak diberikan satu batu pelontar untuk masing-masing anak. 

c) Anak yang pertama mendapat giliran diminta memulai permainan dengan 

melempar batu kedalam kotak 

d) Jika batu yang dilempar tidak keluar garis maka ia boleh melanjutkan 

permainan. Dan apabila batu tersebut keluar dari garis maka anak tersebut 

dinyatakan kalah. 

e) Apabila anak telah sampai pada bulan atau kepala maka anak memiliki 

kesempatan untuk bermain kembali tetapi batu pelontar selanjutnya diletakkan 

di punggung kaki 

f) Jika anak memenangkan permainan secara terus-menerus maka pada percobaan 

selanjutnya atau level selanjutnya batu pelontar diletakan di atas kepala sambil 

melompat bidang-bidang kotak yang telah dibuat. 

Permainan ini bisa mengajarkan anak kerjasama dengan kelompok yang secara 

tidak langsung membuat anak belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman 

sebayanya. Dengan melakukan permainan secara bersama-sama anak akan mengerti 

bagaimana bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada umumnnya 

permainan ini hanya dimainkan oleh anak perempuan saja, tetapi seiring berjalannya 

                                                             
5 Bonita Mahmud,” Permainan Tradisional Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Pada 

Anak Usia Dini,”Ya Bunayya,1 (1), 2019: hal 67 
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waktu permainan ini juga dimainkan berbagai kalangan baik laki-laki maupun 

perempuan.  

3. Keunggulan dan Kekurangan Permainan Jengga 

Nurfajrin Islamiyah mengatakan keunggulan jengga yaitu: Permainan ini 

mampu meningkatkan kemampuan fisik pemainnya, kegiatan melompat pada saat 

bermain mampu memperlancar peredaran darah serta melatih keseimbangan karena 

permainan ini dimainkan dengan menggunakan satu kaki. Menanamkan nilai 

kebersamaan serta mengasah kemampuan bersosialisasi seseorang dengan orang 

lainnya. Serta mengajarkan anak kesabaran dalam menaati peraturan yang telah 

ditentukan pada saat memulai permainan. Menyongsong  keserdasan, karena dalam 

bermain anak diajarkan berhitung dan tahap-tahap apa saja yang akan dilewatinya. 

Mengajarkan anak untuk kreatif, karena pada umumnya permainan tradisional ini 

dibuat langsung oleh para pemain menggunakan bahan-bahan yang ada disekitarnya.6  

Pada umumnya permainan tradisional jengga tidak memiliki begitu banyak 

kekurangan hal ini di karenakan permaianan tradisonal menggunakan media yang 

ramah lingkungan dan mudah di dapatkan seperti jengga yang hanya menggunakan 

media batu pipih kecil sebagai batu palontar (pakkambak) yang mudah didapatkan di 

lingkungan sekitar. Permainan ini jg hanya menggunakan tanah lapang sebagai tempat 

untuk membuat petak-petak yang akan digunakan untuk bermain, adapaun hal yang 

menjadi kekurangan dari permainan ini yaitu permainan ini tidak dapat dimainkan di 

tanah yang miring dan juga tanah yang becek. Permainan ini hanya bisa dimainkan 

dalam keadaan tanah yang kering dan juga lapang.7 

                                                             
6 Nurfajrin Islamiyah KM,”Nilai-nilai Edukatif Dalam Permainan Tradisional Kota 

Makassar” ( Skripsi ) (2018):  
7 Arifin Manggau Dkk,” Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Permaianan Tradisional Kerakyatan 

Sulawesi Selatan” (2015): hal 122  
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B. Keterampilan Sosial Anak 

1. Pengertian Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berasal dari kata terampil yang mana kata ini mengandung 

suatu proses belajar, dari tidak terampil menjadi terampil. Sedangkan kata sosial 

digunakan karena pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan suatu kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian pelatihan keterampilan sosial 

merupakan pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil 

berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya, baik formal maupun informal. Sosial 

berasal dari kata socius yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam kehidupan bersama. Sudarno menekankan pengertian sosial pada 

strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang 

menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok dan kelas). Secara 

khusus kata sosial adalah hal-hal yang mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat 

yaitu persekutuan manusia.8 

Menurut Osland, keterampilan sosial adalah keahlian memelihara hubungan 

dengan membangun jaringan berdasarkan kemampuan untuk menemukan titik temu 

serta membangun hubungan yang baik. Sedangkan menurut Sujiono sendiri 

keterampilan sosial adalah suatu kemampuan untuk menilai apa yang sedang terjadi 

dalam suatu situasi sosial, baik itu keterampilan untuk merasa serta 

menginterpretasikan tindakan dan kebutuhan dari anak-anak dikelompok bermain.9  

                                                             
 
8 Amalia Uswatun Hasanah,” Stimulasi Keterampilan Sosial Untuk Anak Usia Dini” 1(1), 

2009: hal 2-3 
9  Amalia Uswatun Hasanah,” Stimulasi Keterampilan Sosial Untuk Anak Usia Dini” 1( 1), 

2009: hal 3 
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 Menurut David dan Jhonson, keterampilan sosial merupakan pengetahuan 

tentang perilaku manusia dan proses antar pribadi, kemampuan memahami perasaan, 

sikap, motivasi orang lain tentang apa yang dikatakan dan dilakukannya, dan 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif serta kemampuan untuk 

berkomunikasi membangun hubungan yang efektif dan kooperatif. Sementara itu 

Sujiono menganggap keterampilan sosial adalah aset yang berharga yaitu sesuatu 

kemampuan untuk memahami apa yang terjadi dalam masyarakat; keterampilan untuk 

memahami apa yang terjadi dalam kelompok bermain; dan kemampuan untuk memilih 

tindakan yang paling tepat. 10 

Anak dilahirkan dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun kejiwaan, 

namun dalam diri anak terdapat potensi dasar yang akan tumbuh dan berkembang 

menjadi menjadi kemampuan yang berdaya dan nyata seiring dengan bertambahnya 

usia mereka11Pada masa kanak-kanak, interaksi sosial membantu perkembangan tiga 

ranah utama. fisik, kognitif dan psikososial. Kemampuan manusia tidak berkembang 

dengan sendirinya, perlu adanya tsimulasi yang tepat dalam mengembangan ketiga 

aspek tersebut. Salah satu keterampilan manusia yang berkembang antara lain yaitu 

keterampilan sosial, keterampilan sosial ini merupakan perilaku yang terdiri dari 

interaksi positif dengan orang lain dan lingkungan. Berbicara mengenai keterampilan 

sosial. Vayrynen mengatakan terdapat empat dimensi dalam keterampilan sosial yang 

meliputi empati, toleransi, kerja sama, dan perilaku adiktif. Empati dan toleransi 

merupakan dimensi keterampilan sosial yang berkaitan dengan perasaan dan sikap. 

                                                             
10 Andi Agusniatih dan Jane M Manopa,’’ Keterampilan Sosial Anak Usia Dini : Teori dan 

Pengambangan’’ 2019 : hal 72-74  

 
11 M. Yusuf T dan Eka Diah Safitri DKK,” Capaian dan Stimulasi Aspek Perkembangan 

Agama Pada Anak Usia 5 tahun’ Nanaeke. 3(1), 2020: Hal 50  
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Sedangkan kerja sama dan perilaku adiktif merupakan dimensi keterampilan yang erat 

berkaitan dengan perilaku. Anak yang dapat melewati hari di sekolah dengan baik 

umumnya dapat dikategorikan memiliki perkembangan keterampilan yang baik dan 

cukup berkembang12. 

Berdasarkan teori-teori di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan sosial merupakan kemampua individu dalam berinteraksi baik itu secara 

verbal maupun nonverbal. Keterampilan sosial ini berkaitan dengan menjalin 

hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, baik itu memberi atau menerima 

umpan balik berupa pendapat ataupun kritikan dari orang lain. 

 

2. Strategi Pembelajaran Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak 

Usia Dini  

 Meningkatkan kemampuan sosial anak memerlukan strategi yang baik guna 

membantu anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Strategi-strategi ini 

diharapkan mampu mananamkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa kasih sayang 

terhadap sesamanya. Menurut Wulandari kemampuan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan akan asuh, asih, dan asah akan mempengaruhi mutu kepribadian anak 

dikemudian hari. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak 

faktor salah satunya adalah pendidikan ibu, perkerjaan ibu, pendidikan bapak, stimulasi 

perkembangan dan faktor lingkungan dari anak13.  Pada dasarnya orang tua harus 

memberikan stimulasi yang menyenangkan kepada anaknya di saat anak memasuki 

                                                             
12 Selly Puspa Dewi Rachman dan Isah Cahyani,” Perkembangan Keterampilan Sosial Anak 

Usia Dini” 2(1), 2019: hal. 56 

 
13  Umar Sulaiman dan Nur Ardianti DKK” Tingkat Pencapaian Aspek Perkembangan Anak 

Usia 5-6 Tahun  Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini” Nanaeke 3(1), 2019: hal 

53 



   21 
 

 

masa golden age sesuai dengan proses tahapan tumbuh kembang anak guna 

memudahkan anak untuk menerima stimulasi yang diberikan. Hanya sekali seumur 

hidup seseorang dapat mengalami masa golden age. Pertumbuhan dan perkembangan 

anak lebih cepat pada usia ini daripada di kemudian hari. Hal ini terjadi karena sekitar 

usia golden age, perkembangan otak utama mencapai 80%. Anak-anak memperoleh 

perkembangan melalui Lingkungan sekitar anak diberikan berbagai stimulasi, semakin 

banyak stimulasi yang diberikan kepada anak maka akan semakin baik, maka 

perkembagan otak anak akan semakin membaik. Di sisi lain, jika anak tidak dapat 

stimulasi yang memadai pada usia ini, sangat mungkin perkembangan setelah golden 

age akan tertunda  

 Anak usia dini mengacu pada periode antara usia 0 sampai 8 tahun, dimana otak 

dan kemampuannya tumbuh dengan cepat sebagai respon terhadap fitur dan 

rangsangan yang disajikan. Menurut Indri Savitri dari lembaga Psikologi Terapan UI 

(Universitas Indonesia) menjelaskan jenis keterampilan sosial apa yang dibutuhkan 

anak-anak dan bagaimana menstimulasinya antara lain yaitu:14 

a) Mengenal Diri 

Ini adalah contoh kecerdasan diri/intrapersonal yang dibutuhkan anak untuk 

membentuk hubungan sosial yang positif. Mengetahui diri sendiri artinya ketehuilah 

siapa anda bukan hanya dari nama anda, umurnya dan juga nama orang tuanya, tetapi 

juga berkaitan dengan apa yang menjadi kesukaannya. Kemampuan mengenal diri 

mampu membuat anak memilih kegiatan apa yang akan ia lakukan dengan teman 

sebayanya, kemudian anak akan memutuskan dengan siapa dia akan bermain dan 

bagimana dia akan menangani situasi bersosial yang ditemuinya. Di saat anak sudah 

                                                             
14 Amalia Uswatun Hasanah, “Stimulasi Keterampilan Sosial Untuk Anak Usia Dini” 1(1), 

2019: hal 4 
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mampu mengenali dirinya sendiri maka otomatis dia akan mengerti apa yang menjadi 

kenginannya. Misalnya temannya tidak ingin bermain dengannya maka ia bisa mencari 

teman yang lain untuk di ajak bermain tanpa harus marah kepada temannya yang lain 

karena tidak ini di ajak bermain. Seiring bertambahnya usia anak maka orang tua juga 

bisa memasukkan nilai-nilai mana yang baik dan mana yang tidak baik kepada anak.  

b) Kenal Emosi  

Perlunya pengenalan emosi kepada anak agar anak mampu mengatur dan 

mengendalikan emosinya sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan. Misalnya ketika anak kesal maka iya tidak langsung memukul atau 

membuat ulah, melainkan dengan melakukan komunikasi secara verbal, hal ini yang 

mendasari mengapa perlunya stimulasi pengenalan ragam emosi kepada anak seperti 

senang, sedih kesal dan alasan apa yang membuat anak mengalami situasi tersebut. 

Setelah itu ajarkan anak bagaimana mengungkapkan emosi yang dialaminya misalnya 

ketika anak marah maka ajarankan anak untuk tidak memukul atau mengamuk dan ajak 

anak berbicara baik-baik untuk mengungkapkan emosinya. 

c) Empati  

Keterampilan sosial ini sangat diperlukan dalam melakukan hubungan sosial 

untuk menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap sesama. Anak harus memiliki 

sifat empati untuk membantu anak merasakan apa yang orang lain rasakan dan 

membayangkan dirinya berada di posisi orang tersebut. Hal ini bertujuan untuk melatih 

kepedulian anak serta kepekaan anak terhadap lingkungan sosialnya.  

d) Simpati  

Keterampilan ini bertujuan untuk mengerti perasaan orang lain. Seperti halnya 

memahami perasaan dan emosi orang lain, hal ini sering dipengaruhi oleh emosi belas 
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kasih atau simpati serta adanya tindakan yang diinginkan. Anak yang memiliki kasih 

sayang yang lebih cenderung memahami dan menerima perasaan orang lain, peka 

secara sosial, tidak sewenang-wenang, dan mengembangkan sikap dermawan. Untuk 

membentuk hubungan sosial dengan orang lain, semua nilai ini diperlukan. 

e) Berbagi  

Kemampuan sosial ini digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari orang 

lain dengan berbagi apa yang mereka miliki. Anak diharuskan memiliki sikap 

kebersaman sejak dini dengan mengajarkan anak untuk tidak mementingkan dirinya 

sendiri. Saling berbagi bisa membuat anak menjadi orang yang pemurah serta mampu 

menghargai miliknya dan juga milik orang lain 

f) Negosiasi 

 Di usia dini anak masi memiliki sifat yang egosentris sehingga pentingnya 

mengajarkan anak bernegosiasi agar anak mampu mengungkapkan perasaan, pendapat 

serta keinginannya dengan cara yang diterima. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

anak dengan konflik dari hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi anak dan 

membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya, dan bagaimana anak 

berperilaku dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang ada dan mungkin tidak 

menyenangkan. Mengajarkan anak bernegosiasi bisa dimulai dengan komunikasi yang 

baik dengan anak, dan ajarkan anak untuk terbiasa mengungkapkan perasaan serta 

keinginnya dan orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak.  

g) Menolong 

Keterampilan sosial lainnya, seperti simpati dan empati terkait dengan bakat 

sosial ini. Membantu anak mengembangkan kesadaran diri sehingga dapat membantu 
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orang lain, serta mengembangkan sikap peduli sosial anak agar dapat diterima di 

lingkungan pertemanan dan lingkungan sosial lainya.  

h)  Kerjasama 

Anak usia dini tidak perna lepas dari dunia permainan, biasanya anak akan 

bermain secara berkelompok dan bersama-sama. Keterampilan bekerjasama sangat 

diperlukan agar anak belajar menghargai dan menghormati, tidak mementingkan diri 

sendiri serta merasakan kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Hal ini bisa 

dilakukan dengan mengajak anak mewarnai bersama dan melakukan kegiatan dengan 

koperatif. 

i) Bersaing 

 Keterampilan untuk mengungguli dan mengalahkan anak lain ini, akan 

membantu anak untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan dirinya, bersikap 

fleksibel dalam menghadapi tantangan, kemenangan maupun kekalahan yang akan 

ditemui nantinya dalam kehidupan sosial. Stimulasi: Lakukan sambil bermain. 

Umpama, bermain sepeda sambil dilombakan dengan teman-temannya untuk 

mengukur mana yang jadi kekuatan maupun kelemahan anak.15 

Stimulasi yang diberikan kepada anak dalam upaya peningkatan keterampilan 

sosialnya sangat penting diterapkan sejak dini. Stimulasi anak akan berdampak 

siknifikan hingga mereka mencapai usia dewasa. Dengan memberikan stimulasi yang 

baik anak akan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Baik itu dalam 

keluarga, teman sebaya, dan juga lingkungan masyarakat. 

 

                                                             
15 Amalia Uswatun Hasanah,” Stimulasi Keterampilan Sosial Untuk Anak Usia Dini” 1 (1) 

2019: hal 4-8 
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3. Indikator Keterampilan Sosial Anak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini bentuk keterampilan sosial anak yaitu: 

a) Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan: artinya anak bisa 

memilih sendiri permainan apa yang akan ia mainkan dan dalam bermain anak 

tidak sepenuhnya diarahkan oleh orang lain. 

b) Memiliki perilaku yang mengendalikan perasaan: maksudanya anak bisa 

mengendalikan perasaan dan tidak berlebihan misalnya perasaan marah yang 

meledak-ledak 

c) Memiliki perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri: artinya anak mampu 

menunjukkan nilai kemampuan dan nilai harga diri misalnya berani tampil di 

depan kelas  

d) Memiliki perilaku yang memahami peraturan dan disiplin: artinya anak mampu 

dan mengerti mengenai peraturan yang diberlakukan misalnya dilarang 

membuang sampah sembarangan. 

e) Memiliki perilaku yang memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah): dalam 

hal ini anak tidak mudah menyerah bila gagal dalam melakukan sesuatu seperti 

belajar menyelesaikan teka-teki 

f) Memiliki perilaku yang bangga terhadap hasil karya sendiri: artinya anak mau 

mengakui hasil karya dan merasa bangga atau tidak malu terhadap hasil 

karyanya 
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g) Memiliki perilaku yang menghargai keunggulan orang lain: artinya anak mau 

mengakui kekalahan dan bersikap rendah hati 

h) Ingin berbagi, menolong, dan membantu teman: hal ini merupakan sikap yang 

wajib dimiliki anak dalam kegiatan bersosialisasi, membantu teman seperti 

menolong dan mau berbagi bisa membuat anak disegani oleh orang-orang atau 

teman sebayanya 

i) Menunjukan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif: 

antusiasme anak dalam melakukan permainan yang positif bisa membuat anak 

muda berbaur dengan temannya 

j) Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan; artinya anak mau menaati 

aturan yang berlaku dalam suatu permainan dan tidak melanggarnya 

k) Menghargai orang lain; dalam hal ini anak mau menerima dan mau berteman 

dengan siapapun misalnya bermain ataukah tidak memilih-milih teman yang 

menurutnya baik 

l) Menunjukkan rasa empati: kegiatan ini merupakan sikap yang wajib dimiliki 

anak misalnya mau menjenguk temannya yang sakit hal ini timbul karena rasa 

peduli terhadap temannya 

Bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditampilkan anak dalam kehidupan sehari-

hari dapat berpengaruh besar pada interaksi yang dilakukan anak di lingkungan 

sosialnya. Hubungan fositif dalam interaksi sosialnya dapat diperoleh melalui proses 

belajar yang kemudian mampu ia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 
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4. Faktor yang Memengaruhi Keterampilan Sosial Anak 

Menurut penelitian Davis dan Forsyth, menunjukkan berbagai faktor bahwa 

keterampilan sosial ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: 

A. Keluarga 

Sumber pendidikan pertama dan terpenting bagi anak adalah keluarga. Dunia 

pertama anak-anak adalah ibu dan keluarga dekat mereka yang telah mengenal mereka 

sejak lahir, kebahagian psikologis anak akan berdampak signifikan pada bagaimana 

mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Anak-anak yang dibesarkan dalam 

keluarga yang tidak harmonis yang dimana anak tidak mendapatkan kepuasan 

psikologis yang memadai akan berjuang untuk memperoleh keterampilan sosial. Hal 

terpenting yang harus menjadi fokus orang tua adalah menciptakan suasana yang 

harmonis sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang 

efektif dengan orang tua dan saudara kandung mereka. Semua konflik yang 

berkembang akan mudah ditangani jika anak dan orang tua berkomunikasi secara 

timbal balik. Komunikasi yang tidak fleksibel, dingin, terbatas, tertindas, dan penuh 

otoritas dapat menimbulkan berbagai konflik yang merugikan tumbuh kembang anak. 

Sehingga perlunya deteksi dini dilakukan pada anak untuk mengukur stimulasi 

perkembangan anak yang dilakukan untuk menemukan adanya penyimpangan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak pra sekolah. Dengan menemukan 

penyimpangan pertumbuhan anak sejak awal maka dapat dilakukan intervensi yang 

tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Berbeda halnya bila hal ini terlambat 
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diketahui maka intervensi akan sulit untuk dilakukan dan tentunya akan mempengaruhi 

tumbuh kembang anak16. 

B. Lingkungan 

Faktor terpenting kedua yang mempengaruhi kemampuan seseorang adalah 

lingkungan. Anak-anak harus terpapar lingkungan yang sehat dan baik sejak usia dini. 

Lingkungan fisik dan sosial keduanya merupakan bagian dari lingkungan dalam batas 

ini. Lingkungan keluarga (keluarga primer dan sekunder), lingkungan sekolah dan 

masyarakat yang luas merupakan bagian dari lingkungan. Dengan pengenalan 

lingkungan, anak belajar sejak usia dini bahwa ia memiliki lingkungan sosial yang luas 

mencakup lebih dari sekedar keluarga dekatnya, yang meliputi orang tua dan saudara-

saudaranya. Artinya segala sesuatu yang ada dilingkungannya berdampak pada 

perkembangan keterampilan sosial pada anak. Lingkungan yang buruk kemungkinan 

besar dapat mempengaruhi anak ke arah yang buruk sedangkan lingkungan yang fositif 

mampu membentuk karakter anak menjadi fositif pula.17 

C. Kondisi Anak 

  Ada beberapa kondisi anak yang mempengaruhi tingkat keterampilan sosial 

anak, antara lain temperamen dan kemampuan sosial kognitif. Temperamen adalah 

suasana hati yang menetap dan khas pada orang yang bersangkutan. Misalnya anak 

yang pemurung, pemarah, periang dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan Bates 

menemukan anak-anak dengan temperamen sulit lebih agresif dan imflusif, dan mereka 

sering di jauhi oleh teman sebaya mereka. Lebih lanjut, Rubin Bukowski dan Parker 

memaparkan sejumlah temuan, antara lain: 

                                                             
 

17 Fitriah M. Suud,"Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini (Analisis Psikologi 

Pendidikan Islam) 6 (2), 2017: .ha 16-17. 
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  (1) penelitian Kagan dan Bates yang memperlihatkan bahwa anak-anak yang 

mempunyai temperamen sulit dan cenderung mudah terluka secara psikis, biasanya 

akan takut atau malu-malu dalam menghadapi stimulus sosial yang baru, sedangkan 

anak-anak yang ramah dan terbuka lebih memahami lingkungan sosial. 

 (2) penelitian yang dilakukan oleh Rubin, Coplan, Fox dan Calkins yang 

mengatakan kemampuan mengatur emosi juga mempengaruhi keterampilan sosial 

anak. Dibuktikan bahwa pengaturan emosi sangat membantu baik bagi anak yang 

mampu bersosialisasi dengan lancar maupun yang tidak. Anak yang mampu 

bersosialisasi dan mengatur emosi akan memiliki keterampilan sosial yang baik 

sehingga kompetensi sosialnya juga tinggi. Anak yang kurang mampu bersosialisasi 

namun mampu mengatur emosi, maka walau jaringan sosialnya tidak luas tetapi ia tetap 

mampu bermain secara konstruktif dan berani bereksplorasi saat bermain sendiri. 

Sedangkan anak-anak yang mampu bersosialisasi namun kurang dapat mengontrol 

emosi, cenderung akan berperilaku agresif dan merusak. Adapun anak-anak yang tidak 

mampu bersosialisasi dan mengontrol emosi, cenderung lebih pencemas dan kurang 

berani bereksplorasi.18 

Keterampilan sosial pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu 

faktor internal maupun faktor eksternal, Salah satunya faktor lingkungan. D alam 

Batasan ini meliputi lingkungan fisik (rumah, pekarangan) dan lingkungan sosial 

(tetangga). Lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga (keluarga primer dan 

sekunder), lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat luas dimana anak akan 

belajar bahwa lingkungan tidak hanya mencakup ibu, bapak, sodara, kakek maupun 

nenek. lingkungan serta kondisi anak sangat memiliki dampak signifikan terhadap 

                                                             
18 Hadi Macmud, “Pengaruh Pola Asuh Dalam Membentuk Keterampilan Sosial Anak’’, 6 

(1), 2013; hal 5 
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perkembangan sosial anak. Khususnya keluarga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pengembangan keterampilan sosial anak hal ini disebabkan karena keluarga 

merupakan tempat pertama anak untuk memulai Pendidikan. Pembelajaran yang 

diberikan oleh keluarga sangat menentukan kepribadian seorang anak dalam 

berinteraksi dengan orang lain Lingkungan juga sangat berpengaruh besar dalam 

membentuk kondisi anak baik itu tempramen maupun kemampuan sosial kognitif anak 

itu sendiri. Karena pada umumnya tempramen yang positif itu berawal dari lingkungan 

yang positif pula. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis, Desain, dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif eksperimen, dimana penelitian eksperimen merupakan satu-

satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai 

hubungan sebab akibat. Maka dari itu peneliti menggunakan metode eksperimen 

(Quasi eksperimental design).1 Desain penelitian ini memiliki kelompok kontrol 

tetapi tidak sepenuhnya berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dalam penelitian ini partisipan atau subjek 

eksperimen pada kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak dipilih secara acak, peneliti 

membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan perlakuan.2 

2. Desain Penelitian  

Setelah menentukan jenis penelitian yang digunakan, selanjutnya adalah 

menentukan desain penelitian dimana peneliti menggunakan desain penelitian 

Nonequivalent control group. Dalam desain ini kelompok eksperiman maupun 

                                                             
1 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, tesis, dan Disertasi (STD), (Bandung), 

 
2 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, (Gowa, Pusaka Almaida, 2019): ,hal 158 
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kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Setelah menentukan kelompok 

selanjutnya yaitu dilakukan pretest kemudian dikenai treatment. Setelah pemberian 

treatmeant maka subjek tersebut diberikan pottest untuk mengukur pengaruh pada 

kelompok tersebut, Adapun skemanya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelas Pretes treatment posttest 

Eksperiman O1        X1 O2 

Kontrol  O3  O4 

Keterangan: 

O1  dan O3: Hasil pengamatan interaksi sosial anak sebelum diberi perlakuan 

X1 : Perlakuan permainan jengga 

X2 : Pembelajaran konvensional 

O2 dan O4: Hasil pengamatan keterampilan sosial anak setelah diberikan 

perlakuan  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di TK Aisyiyah Pinrang Selatan Kec. 

Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Kurniawan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan juga 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluru 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.3 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik di TK Aisyiyah 

Pinrang Selatan. Populasi terdiri dari 3 kelas yaitu kelas B1, B2  dan B3 dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 47 anak. Jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

Tabel 3.2 Populasi  Penelitian 

    Kelas    Perempuan       Laki-Laki    Jumlah 

B1 7 10 17 

B2 8 7 15 

B3 5 10 15 

   Jumlah                                    47                   

 

                                                             
3 Sudaryono,Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method(Depok: PT 

RajaGrafindo Persada 2019):  hal 174. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang benar-benar diteliti, sampel 

adalah Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data atau subjek 

penelitian.  

 Menurut Sugiyono, sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini 

mencakup sejumlah anggota yang dipilih sebagai populasi yang artinya Sebagian 

elemen dari populasi merupakan sampel.4 Sampel ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrument 

penelitian, di samping pertimbangan waktu, tenaga dan pembiyaan. Sampel terdiri 

atas subjek penelitian (responden) yang menjadi sumber data yang terpilih dari hasil 

pekerjaan teknik penyampelan (Teknik sampling)5. 

Dalam penelitian ini jumlah populasi secara keseluruhan sebanyak 47 peserta 

didik. Maka peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dimana pengambilan 

sampel dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen 

populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. Kelas 

B2 15 anak dan kelas B3 15 anak.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu bagian penelitian yang 

sangat penting. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

                                                             
4 Sudaryono,Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method(Depok: PT 

RajaGrafindo Persada 2019):  hal 174. 

 
5 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif:( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016), 

h. 138. 
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pengumpulan data yaitu observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara 

lansung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Pencatatan yang dilakukan dalam kegiatan observasi, pengamat dapat membuat 

deskripsi singkat berkenaan dengan perilaku yang sedang diamati, kemudian dalam 

deskripsi itu pengamat bisa menuliskan butir-butir kegiatan apa saja yang mungkin 

diperlihatkan oleh individu-individu yang akan diamati6 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian yang 

dapat memberikan informasi data yang akurat dan bermakna. Pengamatan langsung 

yang dilakukan pada saat penelitian diharapkan mampu memberikan data yang lebih 

akurat sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. 

D. Instrumen Penelitian  

Dalam mengumpulkan data, peneliti dapat menggunakan instrument. Instrumen 

penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam, 

dan juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari tindakan yang diberikan. Dalam 

Penelitian ini, peneliti menggunakan instrument penelitian lembar pengamatan 

(pedoman observasi). Pedoman observasi mengenai perkembangan sosial anak yang 

telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini mengenai keterampilan sosial anak antara lain yaitu: 

                                                             
6 Sudaryono,Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method(Depok: PT 

RajaGrafindo Persada 2019), h. 226. 
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1. Lembar Observasi Keterampilan Sosial. 

Lembar observasi keterampilan sosial disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Usia Dini dapat di lihat pada lembar observasi. 

 

Tabel 3.3 

Tabel Observasi Keterampilan Sosial Anak 

 

Indikator 
Perilaku yang 

Diukur 

Perkembangan 
keterangan 

BB MB BSH BSB 

1.Kesadaran 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Menunjukkan sikap 

mandiri dalam 

memilih kegiatan 

     

1.2. Mengandalikan 

perasaan 

     

1.3. Menunjukkan rasa 

percaya diri 

     

1.4. Memahami 

peraturan dan 

disiplin 

     

1.5. Memiliki sikap 

gigih (tidak mudah 

menyerah) 
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1.6. Bangga terhadap 

hasil karya sendiri 

     

2. Rasa 

Tanggung 

Jawab untuk 

diri sendiri 

dan orang 

lain Sosial 

2.1. Menjaga diri sendiri 

dari lingkunganya  

     

2.2. Menghargai 

keunggulan orang 

lain  

     

2.3. Mau berbagi, 

menolong dan 

membantu orang 

lain  

 

     

3. Perilaku 

Sosial 

3.1. Menunjukkan 

sikap antusiasme 

dalam melakukan 

permainan 

kompotetif dan 

secara positif 

 

     

 

2. Lembar Observasi Permainan Jengga. 

 Lembar pengamatan ini disusun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti secara langsung ketika permainan jengga dimainkan. Lembar observasi dapat 

dilihat pada pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.4 

Tabel Langkah-langkah Permainan jengga  

No Langkah-langkah Permainan Jengga 

Penilaian 

Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

1. 

Anak diminta berbaris sejajar ke belakang. 

Anak yang berada paling depan mendapat 

giliran bermain lebih dulu. 
  

2. 

Anak diberikan satu batu pelontar untuk 

masing-masing anak.   

3. 

Anak yang pertama mendapat giliran diminta 

memulai permainan dengan melempar batu 

kedalam kotak 
  

4. 

Jika batu yang dilempar tidak keluar garis 

maka ia boleh melanjutkan permainan. Dan 

apabila batu tersebut keluar dari garis maka 

anak tersebut dinyatakan kalah. 

  

5. 

Apabila anak telah sampai pada bulan atau 

kepala maka anak memiliki kesempatan untuk 

bermain kembali tetapi batu pelontar 

selanjutnya diletakkan di punggung kaki. 

  

6 

Jika anak memenangkan permainan secara 

terus-menerus maka pada percobaan 

selanjutnya atau level selanjutnya batu 

pelontar diletakan di atas kepala sambil 
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melompat bidang-bidang kotak yang telah 

dibuat. 

 

E. Teknik Analisis Data    

Teknik Analisis data merupakan suatu proses dalam analisis data yang mencari 

dan menyusun secara sistematis yang didapatkan dan dari hasil pengamatan 

dilapangan. Dengan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam proses 

menganalisis data dalam penelian ini yaitu dengan data kuantitatif yang berasal dari 

lembar observasi dan di analisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif 

berupa penyajian data melalui tabel.7 

Dalam hal ini untuk menganalisis data digunakan teknik analisis statistik 

inferensial. Pada statistik inferensial terdiri dari uji parametrik dan non-parametrik. 

Karena pada penelitian ini sampel yang digunakan kurang dari 50 dan pengambilan 

sampel diambil secara random. Maka peneliti menggunakan statistik parametrik atau 

dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan statistik 

parametrik.  

Statistik parametrik merupakan kebalikan dari statistik non parametrik. 

Statistik parametrik menurut Santoso bahwa statistik parametrik merupakan statistik 

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 16 
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untuk menguji data dengan distribusi normal atau tidak pada data nominal, ordinal, 

interval, maupun rasio, baik pada jumlah sampel yang besar maupun kecil8. 

1. Uji normalitas  

     bertujuan untuk bahwa data setiap variabel yang dianalisis berdistribusi 

normal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa statis parametris bekerja 

berdasarkan setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. 

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program 

software product and service solution (SPSS) versi 24. Kriteria pengujian 

normalitas dengan hasil SPSS versi 24 yaitu jika sign<a maka data tidak 

berdistribusi normal dan jika sign>a maka data berdistribusi normal.9 

2. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan sebagai syarat dilakukannya 

uji t (hipotesis). Uji homogenitas dilakukan dengan membandingkan antara 

pretes dan posttes. Uji homogenitas dilakukan dengan program SPSS versi 24 

yaitu jika sign>a maka data homogen dan jika sign<a maka data tisak 

homogen. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2006), 

 
9 8Duwi Priyatno, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan  

SPSS, (Yogyakarta:Mediakom, 2010), h. 36. 
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau 

ditolak. Dengan syarat bahwa sampel harus berdistribusi normal. Adapun 

Langkah-langkah uji hipotesis antara lain yaitu: 

a) Memformulasikan hipotesis 

        Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara yang  

dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak dengan 

derajat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 

a = 0,05. 

    Sebelum dilakukan uji hipotesis, pastikan terlebih dahulu bahwa data yang 

sudah berdistribusi normal dan juga homogen. Uji hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 22 yaitu teknik: Paired Sample t-Test, teknik ini digunakan untuk menguji 

perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel yang independen/tidak 

berhubungan.10 

H0 : µ1 = µ2 

H1 : µ1 = µ2 

Keterangan :  

Ho: Perkembangan Keterampilan Sosial Anak sebelum diterapkan permainan 

tradisional jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

H1:Perkembangan Perkembangan Keterampilan Sosial Anak setelah 

diterapkan permainan tradisional jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

                                                             
10Dewi Priyanto, “ Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPSS, h 99. 
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µ1 :Rata-rata Perkembangan Keterampilan Sosial Anak sebelum diterapkan 

permainan tradisional jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

µ2 :Rata-rata Perkembangan Perkembangan Keterampilan Sosial Anak setelah 

diterapkan permainan tradisional jengga di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

b) Menentukan uji-t  

     Menentukan uji t dengan rumus t-test sampel related sebab dalam hal ini 

sampel yang digunakan hanya satu kelompok dengan perlakuan pretest postest, 

rumusnya sebagai berikut11 

 

 

Kesimpulan:  

 Apabila —t tabel ˂ t hitung ˂ t tabel, maka Ho diterima Apabila t hitung≥ t tabel 

atau t hitung≤ —t tabel,maka Ho ditolak. 

                                                             
11 Alfirah Mulyah Astuti, Statistika Penelitian,(Mataram: IAIN Mataram,2013), h.37. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

 

1. Gambaran Keterampilan Sosial Anak Sebelum Diberikan perlakuan 

di TK Asiyiyah Pinrang Selatan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti sebelum diberikan 

perlakuan untuk mengukur keterampilan sosial anak relatitif masih kurang, hal ini 

menjadikan anak cenderung membatasi diri dengan teman sebayanya. Beberapa anak 

bahkan dikucilkan akibat dari tidak adanya keberanian anak untuk memulai bergaul 

dengan teman-temannya. Beberapa anak bahkan memilih bermain secara berkelompok 

dengan teman-temannya yang menurut mereka lebih asik dan mudah diajak berdiskusi. 

Hal ini menjadikan beberapa anak kurang mendapat teman dan memilih menutup diri 

karena merasa malu bermain dengan temannya yang lebih aktif darinya. Hasil data ini 

didapatkan berdasarkan hasil pengamatan langsung yang diperoleh di lapangan baik 

pada saat anak sedang belajar maupun pada saat bermain.  

Hasil observasi keterampilan sosial anak menggunakan instrument penilaian 

sebanyak 13 item pengamatan. Beberapa kriteria pengamatan yaitu: Belum 

Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan 

Berkembang Sangat Baik (BSB). Pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok antara 

lain kelas eksperimen atau kelas yang diberikan perlakuan berupa permainan dan 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa permainan atau hanya menerapkan 

sistem pembelajaran konvensional. Pemberian perlakuan ini diharapkan mampu 

membantu meningkatkan keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

Dalam kelas eskperimen dan kontrol anak yang mengikuti pretest sebanyak 30 anak. 

Dimana pelaksanaan pretest ini mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 



 
 

 

18 Agustus 2022 atau dilaksanakan sebanyak 2 kali, hasil pengamatan yang 

dilakukan pada pelaksaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Penilaian Keterampilan Sosial Anak (Pretest) 

Kelas Eksperimen 

 

NO  Interval                          Kategori Frekuensi presentase 

1 28-33 Belum Berkembang 13 87% 

2 34-39 Mulai Berkembang 2 13% 

3 40-45 Berkembang Sesuai Harapan 0 0% 

4 46-51 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

5  Jumlah   15 100% 

 

Pada tabel di atas menjelaskan sebanyak 13 anak masih berada pada nilai frekuensi 

belum berkembang (BB) dengan presentase 87%. Hal ini dilihat dari hasil pengamatan 

yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan, sedangkan pada frekuensi mulai 

berkembang (MB) terdapat 2 anak dengan presentase 13%. Adapun nilai rata-rata yang 

diperoleh anak pada kelas ensperimen dapat dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial Anak sebelum Diterapkan 

Permainan Jengga (Pretest) Kelas Eksperimen 

 

 

Kelas 

Peningkatan keterampilan sosial anak 

 

    Terendah            Tertinggi             Rata-Rata      

 

     Preetest 

 

 

        28                         36                     31,6 

         

 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa skor maksimum yang 

diperoleh sebelum diberikan perlakuan berupa permainan Jengga pada anak di TK 
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Aisyiyah Pinrang Selatan adalah 36, sedangkan skor terendah 28 dan skor rata-rata 

yang diperoleh adalah 31,6.  

Pelaksanaan pretes dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali terhitung 

dari hari pertama pelaksanaan penelitian pada tanggal 16 Agustus dan 18 Agustus 

2022. Sehingga data yang diperoleh digunakan untuk membandingkan apakah 

permainan jengga evektif terhadap keterampilan sosial anak dapat terlihat jelas. Dalam 

penelitian ini nilai pretest digunakan sebagai nilai awal untuk menerapkan perlakuan 

atau uji coba permainan jengga. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya 

permainan jengga terhadap keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

Sedangkan dalam pelaksanaan preetest pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari yang 

sama dengan kelas eksperimen yang dapat di lihat pada table di bawah ini: 

Adapun tabel di bawah memperlihatkan hasil penilaian keterampilan sosial 

anak pada kelas kontrol di sebelum diberikan perlakuan. Hal ini berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan pada kelas eksperimen pretest di TK Asiyiyah Pinrang 

Selatan. 

Tabel 4.3 

Hasil Penilaian Keterampilan Sosial Anak (Pretest) 

Kelas Kontrol 

 

NO Interval Kategori Frekuensi presentase 

1 28-33 Belum Berkembang 14 93% 

2 34-39 Mulai Berkembang 1 7% 

3 40-45 Berkembang Sesuai Harapan 0 0% 

4 46-51 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

5 Jumlah  15 100% 

 

Tabel di atas menjelaskan frekuensi nilai yang diperoleh peserta didik pada 

kategosi belum berkembang (BB) sebanyak 14 anak dengan presentase 93%. 
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Sedangkan pada kategori mulai berkembang terdapat 1 frekuensi dengan presentase 

7% pada kategori mulai berkembang (MB). Adapun tabel jumblah nilai rata-rata yang 

diperoleh peserta didik dapat dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial Anak sebelum Diterapkan 

Permainan Jengga Kelas Kontrol (Pretest) 

 

Kelas 
Peningkatan keterampilan sosial anak 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Pretest 28 36 31 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor maksimum yang diperoleh anak pada 

kelas kontrol adalah 36, sedangkan skor terendah adalah 28 dan skor rata-rata yang 

diperoleh anak adalah 31. Dalam pelaksanaan pretes pada kelas kontrol ini dilakukan 

pada hari dan tanggal yag sama di kelas eksperimen yaitu pada tanggal 16 dan 18 

Agustus 2022. Pelaksaan preetest ini dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas 

pada saat anak belajar dan bermain. Pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran 

konvensional dengan melibatkan salah satu gurunya untuk meningkatkan keterampilan 

sosial anak. Untuk meningkatkan keterampilan sosial anak pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dibedakan pada media yang digunakan, di mana pada kelas kontrol anak 

diberikan pembelajaran berupa materi atau pemahaman bagaimana perperilaku sosial 

yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada kelas 

eksperimen anak diberikan permainan secara berkelompok yang diharapkan mampu 

membuat anak lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

Data penelitian yang diperoleh ini merupakan hasil data penelitian yang diperoleh 

dari hasil observasi yang dilakukan sebelum melalukan postes. Hasil pengamatan ini 

digunakanan untuk mengukur kemampuan awal yang menjadi objek penelitian. 

Sedangkan pemberian posttes pada subjek penelitian adalah untuk mengetahui 
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kemampuan akhir dan sebagai bahan acuan perbandingan sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan berupa permainan jengga guna membantu anak mengembangkan 

keterampilan sosialnya. 

Data hasil penelitian mengenai keterampilan sosial anak melalui permainan jengga 

digunakan untuk mengetahui keefektivan permainan ini dalam meningkatkan 

keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. Dalam hal ini penyanjian 

data penelitian disusun berdasarkan gambaran peningkatan keterampilan sosial anak 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

 

2. Gambaran Keterampilan Sosial Anak Setelah Diberikan perlakuan di TK 

Aisyiyah Pinrang Selatan  

a) Kelas Eksperimen 

Data yang diperoleh dalam penenelitian ini merupakan hasil data dari anak yang 

diberi perlakukan berupa permainan Jengga (post-test). Kemudian hasil data yang 

diperoleh oleh peserta didik pada kelas kontrol, pelaksanaan post-test dimulai pada 

jumat tanggal 19 Agustus 2022. Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka pemberian 

perlakukan pada anak dilakukan sebanyak 4 kali pada tanggal 19, 22, 24 dan 27 

Agustus 2022. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat pemberian 

perlakukan disusun dalam tabel yang dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Penilaian Keterampilan Sosial Anak (Posttest) 

Kelas Eksperimen 

 

NO Interval Kategori Frekuensi presentase 

1 28-33 Belum Berkembang 0 0% 

2 34-39 Mulai Berkembang 0 0% 

3 40-45 Berkembang Sesuai Harapan 7 47% 

4 46-51 Berkembang Sangat Baik 8 53% 

5 Jumlah  15 100% 
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Pada tabel di atas dapat dilihat adanya perkembang pada masing-masing siswa. 

Pengkategorian keterampilan sosial anak pada kelas eksperimen meliputi, belum 

berkembang (BB) dengan presentasi 0% atau dengan kata lain tidak ada anak yang 

belum bekembang keterampilan sosialnnya setelah diberikan perlakuan. Sedangkan 

pada, sedangkan pada pengkategorian (MB) atau mulai berkembang  juga menempati 

presentasi 0% atau tidak terdapat anak yang masi berada pada rentan mulai 

berkembang. Pada pengkategorian (MSH) atau berkembang sesuai harapan menempati 

presentase 47% dengan frekuensi 7 anak yang berada pada rentan tersebut.  

Berkembang sangat baik (BSB) sebanyak 8 anak dengan presentase 53% hal 

ini didapatkan setelah diberikan perlakuan berupa permainan jengga, hal ini 

membuktikan bahwa permainan ini mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 15 anak masing mengalami peningkatan 

yang dihitung berdasarkan instrumen penelitian. Hasil penilaian dapat dilihat pada 

kesadaran diri anak, rasa tanggung jawab serta perilaku anak dalam lingkungan 

sosialnya. Beberapa anak mulai menunjukan sikap percaya diri serta sanggup untuk 

menaati peraturan yang dibuat dalam permainan, hal ini sangat berkaitan pada sikap 

yang mencerminkan bagaimana anak mampu memahami bagaimana menjalin 

komunikasi, baik itu secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan kondisi yang ada 

pada saat itu. Perilaku ini mencerminkan peningkatan keterampilan sosial anak. Pada 

tabel di atas memperlihatkan peningkatan keterampilan sosial anak setelah diberikan 

perlakuan berupa permainan Jengga yang dinilai berdasarkan instrument penilaian 

berupa tabel observasi.  

Adapun tabel di bawah ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan 

berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti setelah diberikan perlakuan 

berupa permainan Jengga: 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial Anak setelah Diterapkan 

Permainan Jengga (Posttest) Kelas Eksperimen 

 

Kelas 
Peningkatan keterampilan sosial anak 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Post-test 40 50 4,8 

 

Tabel di atas memperlihatkan hasil penilaian yang diperoleh anak setelah 

diberikan perlakuan berupa permainan jengga. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan pada saat melakukan penelitian, keterampilan sosial anak mengalami 

peningkatan secara bertahap dimulai dari hari pertama pemberian perlakuan sampai 

pada hari terakhir. Pada hari pertama memulai permainan beberapa anak belum terbiasa 

bahkan ada beberapa juga yang tidak mengenal permainan tersebut. Kebanyak anak 

yang mahir memainkan permainan ini adalah anak laki-laki. Sehingga dihari pertama 

lebih memfokuskan pada pengenalan permainan agar anak mengerti tahap-tahap dalam 

memulai permainan. Permainan dimulai dengan mengumpukan anak terlebih dahulu, 

setelah itu diberikan contoh oleh peneliti dan juga di bantu oleh salah satu guru yang 

ada di sekolah tersebut. Beberapa anak juga di tuntun untuk melompati garis-garis 

petak yang telah di buat sebelumnya. 

Dari hasil pengamatan tersebut maka dapat disimpulkan data maksimum yang 

diperoleh anak setelah diterapkannya permanainan Jengga adalah 50 hal ini berbeda 

dari hasil pengamatan sebelum diterapkannya permainan ini. Sedangkan data 

minimum yang diperoleh adalah 40 dengan jumlah rata-rata yang diperoleh anak 

adalah 44,8. 

 

b) Kelas Kontrol 

Penyajian data pada kelas kontrol diperoleh berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan dan dibantu oleh salah satu guru, Ibu Asia Tappi, S.Pd., pada kelas 
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ini diterapkan pembelajaran konvensional atau sistem pembelajaran dimana guru 

hanya menyalurkan pengetahuan tetapi lebih kepada repetisi atau pengulangan, yakni 

dilakukan dengan cara pendidik menjelaskan dan murid mendengarkan. Kegiatan ini 

jelas berbeda pada kelas eksperimen dimana pada kelas ini diterapkan satu permainan 

yang di harapkan mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. Adapun data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah: 

Tabel 4.7 

Hasil Penilaian Keterampilan Sosial Anak (Posttest) 

Kelas Kontrol 

 

NO Interval Kategori Frekuensi presentase 

1 28-33 Belum Berkembang 9 60% 

2 34-39 Mulai Berkembang 6 40% 

3 40-45 Berkembang Sesuai Harapan 0 0% 

4 46-51 Berkembang Sangat Baik 0 0% 

5 Jumlah  15 100% 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas kontrol dapat dilihat adanya 

peningkatan keterampilan sosial anak, namun tidak seefektif pada kelas eksperimen 

yang diberi perlakuan berupa permainan jengga. Beberapa anak masih merasa malu 

untuk memulai pembicaraan dengan teman sebayanya. Sebagian besar anak masih 

menutup diri dengan sesama temannya bahkan terhadap gurunya, salah satu anak 

bahkan terus-menerus menyendiri bahkan pada saat ditegur atau tiajak berbicara anak 

tersebut hanya menjawab seadanya dan tidak berani menatap ggurunya secara 

langsung, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan pada diri anak masih tergolong 

rendah. 

Pada kelas kontrol terdapat 9 anak yang masih berada pada rentan belum 

berkembang (BS) dengan presentase 60% hal ini membuktikan bahwa penerapan 

pembelajaran konvensional kurang evektif dalam meningkatkan keterampilan sosial 

anak. Sedangkan 6 anak lainnya berada pada kategori mulai berkembang (MB) dengan 
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presentase 40%, sedangkan pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH) dan 

berkembang sangat baik (BSB) tidak terdapat anak yang berada pada kategori tersebut 

atau menempati presentase 0%. Adapun hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial Anak setelah Diberikan Perlakuan 

(Posttest) Kelas Kontrol 

 

Kelas 
Peningkatan keterampilan sosial anak 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Posttest 31 35 33,0 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan nilai maksimum yang 

diperoleh anak setelah diberikan perlakuan adalah 35, hal ini berbeda jauh pada kelas 

eksperiman yang diberi perlakuan yang skornya mencapai 47. Adapun nilai minimun 

yang diperoleh anak adalah 31 dengan nilai rata-rata yang diperoleh anak adalah 33,0. 

Hal ini mebuktikan bahwa peningkatan keterampilan sosial anak tidak terlalu evektif 

apabila hanya dilakukan dengan cara memberikan materi dan anak mendengarkan. 

Penerapan sistem pembelajaran konvensional pada kelas kontrol tidak memberikan 

dampak yang siknifikan pada perkembangan keterampilan sosial anak. Penerapan 

pembelajaran konvensional dinilai kurang efektif penerapannya pada anak usia dini. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh anak dan juga berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan. Anak cenderung hanya mengikuti arahan yang dibrikan 

oleh gurunya, melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan 

seningga membatasi anak dalam bergerak dan juga berinteraksi. Kegiatan ini membuat 

anak melakukan kegiatan bukan berdasarkan keinginannya karena merasa di awasi 

singga anak merasa enggan untuk melakukan kegiatan yang menurutnya 

menyenangkan. 
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3. Efektivitas Keterampilan Sosial Anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan 

Setelah diberikan Perlakuan  

Hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas kontrol dan kelas ekperimen dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini sebagai bahan perbandingan sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan; 

Tabel 4.9 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial Anak sebelum dan setelah 

Diberikan Perlakuan 

 

Kelas 

Peningkatan Keterampilan Sosial Anak 

Awal (Pretest) Akhir (Posttest) 

Terendah Tertinggi Rata-Rata Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Kelas 

eksperimen 
28 36 31,6 40 50 44,8 

Kelas 

kontrol 
28 35 32 31 35 33,0 

 

        Tabel di atas adalah perbandingan nilai terendah, tertinggi dan nilai rata-rata pada 

kelas kontrol maupun kelas ekperimen baik pada pre-test maupun post-test. Adapun 

data perbanginan nilai rata-rata aspek yang diteliti dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.10 

Perbandingan Nilai Rata-Rata dari Masing-Masing Aspek Keterampilan 

Sosial Anak pada Kelas Eksperimen dan Kontrol  

KELAS 

Peningkatan Ketampilan Sosial Anak 

Nilai rata-rata skor masing-masing indikator 

 

Kesadaran diri Rasa Tanggung Jawab Perilaku Sosial 

Eksperimen 

Pretest 

 
37,5 37 32,5 

Posttest 

 
50,5 51,67 50 

Kontrol 
Pretest 

 
37,3 33,67 35 
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Tabel 4.10 di atas menggambarkan adanya peningkatan keterampilan sosial 

anak sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan terhadap 

peningkatan keterampilan sosial anak. Pada tabel tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan yang terjadi dari masing-masing aspek yang diamati sebelum dan setelah 

pelaksanaan penelitian menggunakan permainan jengga pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Pada aspek kesadaran diri memperoleh 

hasil pretest dengan rata-rata sebesar 37,5 dan hasil posttest  sebesar 50,5. Begitupun 

pada indikator lain yang di amati pada saat melakukan penelitian seperti pada indikator 

rasa tanggung jawab anak mengalami peningkatan sebesar 51,6 yang sebelumnya 

hanya mencapai 31. Sedangkan pada nilai rata pada indikator perilaku sosial anak 

mencapai nilai rata-rata 32,5 pretest dan 50 pada posttest. 

Pada kelas kontrol beberapa aspek yang diamati mengalami peningkatan. Pada 

indikator kesadaran diri anak cenderung tidak berkembang dari nilai rata-rata pretest 

37,5 menjadi 36,5 pada postest. Sedangkan pada indikator rasa tanggung jawab dan 

perilaku sosial anak mengalami peningkatan dari 33,6 menjadi 38 dan indikator 

kesadaran diri anak dari nilai rata-rata 35 pada preetest dan 39,5 pada postest. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai 

keterampilan sosial anak dari masing-masing indikator yang diteliti. Baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 

a. Uji Prasyarat  

Uji prasyarat dilakukan untuk melanjutkan inferensial. Statistik inferensial 

merupakan bagian yang berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. 

Bagian ini mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan 

populasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian peneliti melakukan uji 

Posttest 

 
36,5 38 39,5 
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normalitas untuk memastikan data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

versi 24. Dengan kriteria pengujian normalitas dengan hasil olahan SPSS versi 24 

yaitu jika   sig>0,05 maka data berdistribusi normal dan jika sig<0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.11 

Hasi Pengujian Uji Tes Normalitas Data pada Kelas Kontrol Maupun Kelas 

Eksperimen Terhadap Keterampilan Sosial Anak 

 

Kelas 
Shapiro-Wilk 

Statistic of Sig keterangan 

Pretest ekperimen .954 15 .580 
Normal 

Posttest eksperimen .936 15 .331 

Pretest Kontrol .901 15 .098 
Normal 

Post-test Kontrol .924 15 .155 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan keseluruhan data kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol dalam penilaian pretest dan postest menunjukan bahwa nilai 

sig Kolmogrov Smirnov maupun Shapiro Wilk > 0,05, jadi dari hasil pengujian di atas 

dapat disimpulkan bahwa data berdidtribusi normal, dari hasil di atas maka penelitian 

dapat dilanjutkan dengan menggunakan statistik parametrik. 

b. Uji Homogenitas  

Setelah mengetahui apakah data berdidtribusi normal atau tidak maka selanjutnya 

yaitu dilakukan uji homogenitis yang merupakan salah satu Langkah yang di ambil 

apabilah data berdistribusi normal. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh bersifat homogen atau tidak. Berikut tabel hasil data 

homogenitas: 
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Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Uji Homogenitas Data pada Kelas Kontrol Maupun Kelas 

Eksperimen  

 

Hasil Lavene statistic Df1 Df2 Sig keterangan 

Based on Mean 8.172 1 28 .008 

Homogen 

Based on Median 3.982 1 28 .056 

Based on Median 

and with adjusted 

df 

3.982 1 16.696 .063 

Based on trimmed 

mean 
8.284 1 28 .008 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai sig Based on Mean 0,008 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa varians data kelas posttest eksperimen dan postest Kontrol adalah 

sama atau homogen, dengan demikian maka salah satu syarat (tidak mutlak) dari uji 

independent sample t test sudah terpenuhi. 

 

c. Uji Independent Sample t Test 

Uji independent t test adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji ini dipakai untuk 

memberikan jawaban pada rumusan masalah “bagaiman perbedaan keterampilan sosial 

anak yang menggunakan permainan jengga dengan siswa yang menggunakan sistem 

pembelajaran konvensional. Uji ini dilakukan terhadap data posttest eksperimen 

(permainan jengga) dengan data posttest kelas kontrol (konvensional). Berikut adalah 

tabel data hasi uji independent sample t test. 
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Tabel 4.13 

Hasi Pengujian Uji Independent Sample t Test pada Data (Posttest) Kelas 

Eksperimen Maupun (Posttest) Kelas Kontrol  

 

kelas N Mean Std.Deviation Std.Error Mean 

Posttest 

eksperimen 
15 44.80 2.783 0,718 

Posttest 

kontrol 
15 33.07 1.223 0,316 

  

Berdasarkan tabel grup statistic di atas dapat dilihat pada perbandingan nilai rata-

rata yang diperoleh oleh kelas eksperimen yang menerapkan permainan jengga 

memperoleh nilai sebesar 0,718. Dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai yang 

diperoleh pada kelas kontrol yang menerapkan sistem pembelajaran konvensional 

dengan nilai sebesar 0,316, sebagai kesimpulan dari hasil data di atas kelas ekperimen 

yang menerapkan permainan jengga lebih efektiv daripada kelas yang menerapkan 

sistem pembelajaran konvensional dalam peningkatan keterampilan sosial anak. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 

di TK Aisyiyah Pinrang Selatan untuk melihat keefektivan permainan ini maka peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 anak yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang masing-masing kelompok sebanyak 15 anak. 

Perkembangan keterampilan sosial anak sebelum diterapkannya permainan ini masih 

tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari keseharian anak yang masih menutup diri 

dengan beberapa temannya, pada hari pertama sebelum pemberian perlakuan beberapa 

anak kurang aktif dalam kelasnya bahkan beberapa anak saat bermain hanya duduk 

sendiri tidak ikut bergabung dengan teman-temannya.  
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Permasalahan inilah yang menjadi salah satu alasan penerapan permainan 

tradisional untuk meningkatkan keterampilan sosial anak, karena permainan tradisional 

dilakukan secara bersama-sama sehingga membutuhkan tatap muka antara pemainnya, 

dari interaksi inilah anak mampu mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan 

sesama teman sebanyanya. Permainan jengga merupakan salah satu alternatif yang 

diberikan kepada anak untuk membantu anak meningkatkan keterampilan sosialnya. 

Hal ini dikarenakan dalam permainan jengga terdapat interaksi-interaksi yang bisa 

membantu anak menstimulasi keterampilan sosialnnya.   

Rendahnya keterampilan sosial anak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah guru. Guru merupakan komponen penting karena tingkat 

keberhasilan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh peran seorang guru. Kerena 

itu seorang guru diharuskan mampu memberikan pembelajaran yang menarik. Namun 

pada umumnya masih banyak guru yang mengajar tanpa memperhatikan kemampuan 

muridnya. Sama halnya dengan menerapkan pembelajaran konvensional pada anak 

usia dini. Anak usia dini dikenal dengan dunia bermain, menerapkan pembelajaran 

konvensional pada anak usia dini akan membuat anak mudah merasa bosan. Hal ini 

juga yang bisa mempengaruhi terampilan sosial anak dimana anak tidak merasa bebas 

bermain dan juga guru kurang aktif atau kurang berbaur dengan peserta didiknya. 

Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan awal anak dipengaruhi oleh 

beberapa konteks sosial dan budaya termasuk keluarga, pengaturan pendidikan, dan 

masyarakat, perkembangan yang dialami anak mencerminkan pengaruh dari sejumlah 

system lingkungan keluarga, yang masuk kedalam system mikrosistem yaitu 

lingkungan tempat tinggal hidup. Yang masuk dalam konteks keluarga, teman sebaya, 

sekolah dan lingkungan sekitar yang memiliki peranan langsung dalam interaksi sosial 

anak1. 

                                                             
1  Adelita Debby Purnamasari dan Enda” Peran Lingkungan Terhadap Perkembangan Sosial 

Emosional Anak di Desa Samampir, Kraksaan, Probolinggo”: Hal 278 
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 Perkembangan sosial anak ditandai dengan kemampuan anak beradaptasi 

dengan lingkungannya. Menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran dan 

perilakunya dimana anak mampu mengembangkan interaksi interpersonal. Menjalin 

persahabatan, memahami orang diluar dirinya dan juga penalaran moral dan 

perilakunya. Pengalaman yang diperoleh anak menjadi salah satu peranan penting 

dalam perkembangan sosialnya. 

Melihat penomena ini maka peneliti tertarik memberikan permainan yang 

diharapkan mampu membantu anak meningkatkan keterampilan sosialnnya, salah 

satunya penerapan permainan jengga, permainan jengga ini merupakan salah satu 

permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 anak atau lebih, secara tidak langsung 

dalam penerapannya terdapat interaksi-interaksi yang bisa menstimulasi keterampilan 

sosial anak. Dalam penerapannya anak diajarkan bekerja sama, menaati peraturan yang 

dibuat, mau berbagi, menghargai orang lain dan sikap-sikap yang mencermikan 

perilaku sosial yang bisa diterimah dalam masyarakat. Permainan tradisional ini 

merupakan suatu media yang mampu menyatukan anak agar dapat berinteraksi secara 

langsung sehingga tidak terjadi kesenjangan antara mereka dalam permainan jengga 

ini anak diajarkan untuk taat akan peraturan permainan yang telah disepakati terlebih 

dahulu serta menimbulkan rasa sosial yang tinggi dengan adanya kebersamaan serta 

kekompakan para pemainnya2. Dalam penerapan permainan ini anak dilatih untuk 

terbiasa berinteraksi. Hal ini diharapkan mampu membuat anak memiliki keterlibatan 

mental dan emosional terhadap temannya, sehingga membuat anak akan lebih dekat 

dan terbiasa berbaur baik itu dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

Keterampilan sosial yang muncul pertama kali pada anak adalah kerja sama, 

kerja sama ini berkaitan dengan keterlibatan mental dan emosional anak dalam 

kelompok yang mampu mendorong anak untuk memberikan kontribusi dan tanggung 

                                                             
2 Nurul Hasana Syam”Dende-Dende Permainan Tradisional suku Makassar”(2021) : Hal 437-

439 
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jawab dalam mencapai tujuan kelompok. Berkaitan dengan ini peran guru sangat 

diperlukan. Menurut Rouse dan Floriand kerja sama mudah dibentuk apa bila orang 

sekitar anak menunjukan sikap yang sama. Dalam hal ini guru diharapkan mampu 

memberi contoh tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga bergabung dengan 

kegiatan yang dilakukan anak3. Artinya setiap kegiatan yang di lakukan anak guru tidak 

hanya mengambil peran sebagai pengajar tetapi juga sebagai teman, hal ini bertujuan 

untuk membangun kerja sama yang baik antara guru dan muridnya hingga anak akan 

lebih mudah berinteraksi baik itu kepada gurunya aupun terhadap temannya 

Semua kegiatan dalam permainan tradisional mempunyai makna tersendiri, 

selain mampu mengembangkan berbagai aspek yang ada pada diri anak, permainan 

tradisional juga baik dikenalkan kepada anak sebagai salah satu warisan budaya yang 

harus dilesterikan. Mengenalkan permainan tradisional pada anak sejak dini 

diharapkan mampu meminimalisir adanya pergeseran permainan tradisinal terhadap 

permainan-permainan moderen.  

Pada kelas kontrol menerapkan sistem pembelajaran konvensional dimana guru 

memberikan pengarahan dengan menggunakan media buku sebagai bahan ajar 

kemudian guru hanya memberikan materi serta arahan tidak bergabung langsung pada 

kegiatan yang dilakukan anak. Sedangkan dalam kelompok eksperiman anak diberikan 

permainan yang dimainkan secara berkelompok yang di arahkan langsung oleh 

peneliti. Dari hasil pengamatan ini berdasarkan uji Independent sample t test 

menggunakan aplikasi SPSS terdapat perbedaan yang siknifikan pada keterampilan 

sosial anak, dalam hal ini rata-rata perkembangan keterampilan sosial anak pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor keterampilan sosial anak pada 

kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas ekperimen menunjukan 

adanya perubahan setelah diterapkannya permainan jengga, keterampilan sosial anak 

                                                             
 
3 Selly Puspa Dewi Rachman dan Isah Cahyani, “Perkembangan Keterampilan Sosial Anak”, 

Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal 2, No 1 (2019), h. 60.   
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meningkat secara siknifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai sebelum 

siterapkannya permainan nilai rata-rata anak 31,6 dan setelah diberikan perlakuan 

mencapai 44,8 atau mengalami peningkatan sebanyak 53%. 

Penelitian ini menerapkan salah satu permainan tradisional dalam 

pelaksanaannya. Kegiatan ini diharapkan mampu menunjang perkembangan 

keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah, pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan 

beberapa hal yang diyakini menjadi penyebab terhambatnya keterampilan sosial anak. 

Salah satunya adalah penerapan pembelajaran konvensional yaitu guru hanya 

memberikan materi kepada anak tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang di 

lakukan anak, baik pada saat belajar maupun bermain. Kemudian peneliti menerapkan 

permainan jengga sebagai salah satu upaya peningkatan keterampilan sosial anak, yang 

dibantu oleh guru yang ada di sekolah tersebut. Treatment dilakukan sebanyak 4 kali 

untuk membuktikan apakah penerapan permainan Jengga ini benar-benar dapat 

meningkatkan keterampilan sosial anak. Penelitian ini dilakukan berdasarkan realita 

yang ditemukan dilapangan, anak-anak jarang bermain secara berkelompok, bahkan 

beberapa diantara mereka tidak ingin bermain Bersama. Hal ini kontras mengingat 

bahwa salah satu keterampilan sosial anak adalah menikmati bermain secara 

berkelompok. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eri Nuraidah dan Rita Milyartini 

mengenai Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bermain 

Angklung. Kurangnya keterampilan sosial dapat menyebakan Kesulitan Perilaku di 

sekolah seperti kenakalan, tidak perhatian, penolakan rekan, kesulitan emosional, 

Bullying, kesulitan dalam berteman, agresivitas dan masalah dalam hubungan 

interpersonal. Kurniati mengemukakan bahwa keterampilan sosial adalah kebutuhan 

primer yang perlu dimuliki anak untuk kemandirian pada jenjang kehidupan 

selanjutnya. Sedangkan menurut Sudirjo bermain dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

optimalisasi yang alami bagi perkembangan dan proses belajar anak. Pengelolaan 

pembelajaran diharapkan mampu menjadi suatu hal yang menarik bagi anak dan 

sekaligus menjadi sarana yang tepat bagi stimulasi perkembangan keterampilan sosial 
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anak4. Dengan bermain anak akan lebih mudah membangun hubungan internasional 

terhadap rekannya, kegiatan bermain yang diterapkan kepada anak akan menumbuhkan 

keakraban yang membuat anak menjalin pertemanan yang lebih dekat dikarenakan 

dalam permainan terdapat interaksi yang intens. 

Penelitian yang dilakukan Nelly Rut dan Rumiris Lumbang Gaol Dkk 

menemukan bahwah pengembangan keterampilan sosial anak melalui permainan 

masih sangat jarang dilakukan apalagi menggunakan permainan tradisional. Permainan 

tradisional dinyatakan efektif dikarenakan salah satu ciri yang menonjol pada 

permainan tradisional adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bertatap muka, 

hal inilah yang memungkinkan anak berinteraksi dengan temannya secara langsung5. 

Permainan tradisional umunya dimainkan secara berkelompok, dari permainan ini 

memungkinkan anak menjalin interaksi yang intens, permainan tradisional selain baik 

diterapkan kepada anak juga baik diperkenalkan sebagai warisan budaya yang harus di 

jaga. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah Syam yang berjudul Dende- 

Dende Permainan Tradisional Suku makassar. Juga membuktikan bahwa permainan 

tradisional jengga atau dalam Bahasa makassar yaitu (dende-dende) dinilai evektif 

terhadap nilai sosial pada anak, hal ini dikarenakan pada saat bermain anak selalu 

melakukan kontak fisik serta interaksi sosial seperti saling mendukung antar sesama 

tim. Permainan ini menjadi permainan yang sangat menghibur bagi anak-anak dan juga 

dijadikan ajang mengakrapkan diri kepada teman-teman sebayanya6. Interaksi yang di 

lakukan anak pada saat bermain sangat memungkinkan anak untuk terbiasa dan akrab 

                                                             
4 Eni Nuraida dan Rita Milyartini,” Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Melalui 

Kegiatan Bermain Angklung” Departemen Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan 

Indonesia,  

 
5 Nelly Rut dan Rumaris Lumban Dkk,”Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap 

Keterampilan Sosial Anak Kelas IV SD 091526”,Jurnal Education FKIP UNMA,6 No 2(2020). h 2. 

 
6 Nurul Hasanah Syam,”Dende-Dende Permainan Tradisional Makassar”,Jurnal Ilmu Sosial 

dan Pendidikan,2 No 5(2021).h 435-437 
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dengan temannya. Selain mampu meningkatkan keterampilan anak dalam 

bersosialisasi, bermain jg mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional jengga 

efektiv diterapkan pada anak usia dini, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang 

diperoleh dilapangan, keterampilan sosial anak meningkat secara siknifikan pada kelas 

eksperimen yang diterapkan permainan jengga nilai presentase yang diperoleh peserta 

didik mencapai 53% pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Berbeda dengan 

hasil yang diperoleh anak pada kelas kontrol yang menerapkan sistem pembelajaran 

konvensional anak hanya mampu mencapai nilai presentase 40% itupun hanya pada 

kategori mulai berkembang (MB) atau tidak adanya anak yang mencapai kategori 

berkembang sangat baik (BSB). Penelitian ini melibatkan 30 responden yang dibagi 

menjadi 2 kelompok, 15 kelompok eksperimen dan 15 kelompok kontrol yang masing-

masing diberikan perlakuan yang berbeda untuk mengukur peningkatan keterampilan 

sosial anak. Penelitian ini dilakukan menggunkan observasi dan dokumentasi, serta 

dianalisis dengan teknik static uji t. yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

permainan jengga evektif diterapkan kepada anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan. 

Hasil penelitian diperoleh dari perhitungan uji t pada kelas eksperimen sebesar 44,80 

dan pada kelas kontrol 33,07. Dengan kata lain perbandingan nilai kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol atau permainan jengga lebih evektif daripada kelas 

kontrol. 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Gambaran keterampilan sosial anak sebelum diterapkannya permainan jengga 

di TK Aisyiyah Pintang Selatan diperoleh nilai tertinggi sebesar 28 dan nilai 

tertingi sebesar 36 dengan nilai rata-rata 31,6 pada kelas ekperimen, sedangkan 

pada kelas kontrol nilai rata-rata yang diperoleh anak sebesar 31 dengan nilai 

tertinggi 35 dan nilai terendah sebesar 28. 

2. Keterampilan sosial anak di TK Aisyiyah Pinrang Selatan setelah diberikan 

perlakuan berupa permainan jengga pada kelas eksperimen dan sistem 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, kelas ekperimen mengalami 

peningkatan yang siknifikan setelah diberikan perlakuan yang mencapai jumlah 

rata-rata 4,8 dengan nilai tertinggi sebesar 50 dan nilai terendah yaitu 40. 

Dengan presentase mencapai 53% pada kategori Berkembang Sangat Baik 

(BSB) dan 47% pada ketegori Berkembang sesuai harapan (BSH). Sedangkan 

pada kelas kontrol nilai rata-rata yang diperoleh anak hanya sebesar 33,0 dengan 

nilai tertinggi 35 dan nilai terendah sebesar 31. Dengan presentase 60% pada 

karegori Belum Berkembang (BB) sebesar 60% dan presentase 40% pada 

kategori mulai berkembang (MB). Hal ini membuktikan penerapan sistem 

pembelajaran pada kelas kontrol kurang evektif. 

3. Terdapat pengaruh dalam pemberian permainan jengga pada anak yang dapat 

dilihat pada  perolehan nilai berdasarkan hasil uji independent sample t test 

dimana kelas eksperimen memperoleh nilai 0,0718 sedangkan pada kelas 

kontrol memperoleh nilai 0,316 dengan kata lain perbandingan dari nilai 

tersebut maka kelas eksperimen yang diterapkan permainan jengga dinilai lebih 
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evektif terhadapan peningkatan keterampilan sosial anak dibandingkan pada 

kelas kontrol yang menerapkan sistem pembelajaran konvensional. 

 

B. Kendala  

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa ada beberapa faktor yang 

menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian. Anatara lain waktu dan 

keterbatasan peneliti dalam mengarahkan anak.  

1. Pemilihan waktu yang tepat pada saat melakukan penelitian merupakan 

salah satu upaya yang bisa dilakukan agar penelitian yang dilakukan 

berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala yang 

dialami pada saat melakukan penelitian dikarenakan bertepatan dengan 

perayaan 17 Agustus dimana anak maupun guru turut serta dalam 

memeriahkan lomba, sehingga di hari-hari tertentu kegiatan dalam 

penelitian ditunda untuk sementara. 

2. Selain keterbatasan waktu. Peneliti juga terkendala dalam mengatur anak 

untuk mau bekerja sama sebagai sampel yang akan diteliti, maka hal 

tersebut penulis bekerja sama dengan salah satu tenaga pendidik yang 

membatu mengatur anak agar mau mengikuti arahan yang diberikan. 

 

C. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru penerapan permainan tradisional pada anak khususnya permainan 

jengga dapat lebih dioptimalkan penerapannya sebagai salah satu metode yang 

efektif dalam peningkatan keterampilan sosial anak. Salebihnya yaitu dapat 

menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

membosankan.  

2. Bagi sekolah diharapkan mampu mengembangan penerapan permainan 

tradisional jengga ini dengan memfasilitasi media yang digunakan dalam 
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permainan, serta memberikan pemahaman serta pelatihan pada guru mengenai 

permainan tradisional jengga. 

3. Bagi peneliti selanjunya yang akan meneliti mengenai permainan jengga ini 

disarankan untuk memilih sekolah yang menyedikan fasilitas outdoor. Karena 

dalam penerapannya sendiri permainan ini kurang efektif apabila dilakukan di 

ruang tertutup (indoor). 
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