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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Translitersi Arab-Latin 

      1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

 

 

Huruf Arab 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa  ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa  ẓ zet (dengan titik dibawah ظ

 ain  ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 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 ھ

 hamzah  ’ Apostrof ء

 Ya  Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

      2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah  A A ا َ

 Kasrah  I I ا َ

 ḍammah  U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ا يَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u اوَ 

Contoh: 

 

 kaifa :كي فَ 

لَ    haula :ھو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf danTanda Nama 

| ...ىَ  ا ََ  ... Fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis diatas 

 ا ی
Kasrah dan 

ya 
Ī 

i dan garis diatas 

 ا و
ḍammah 

dan wau 
Ū 

u dan garis diatas 

 
Contoh: 

 māta: ما ت

ى  ramā: رم 

ي لَ ق  :qīla 

تَ  و   yamūtu: يم 

     4. Tamarbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang 

hidupatau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, ransliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

ضة ا لأط فا ل  rauḍahal-aṭf :        رو 

ي ن ة ا لفا ضل ة َ  al-madīnahal-fāḍilah : لمد 

ة َ م   al-ḥikmah :  لحك 
 

     5.  Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رب نَّا َ

 najjainā : ن جيَّن ا َ

قَ    al-ḥaqq : الح 

جَ    al-ḥajj : الح 

 nu‘‘ima : نع مَ  

وَ    aduwwun‘ : عد 

Jika huruf ىber-tasydīd di akhir sebuah kata dan di dahului oleh 

hurufkasrah(اِی  ّ  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī(bukan‘Aliyyatau‘Al‘ : عل ى

ب ى  Arabī(bukan‘Arabiyyatau‘Araby‘ : عر 

     6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(aliflamma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
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seperti biasa, al-,baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mau pun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syamsu(bukanasy-syamsu) :  لشم 

ل ة َ  al-zalzalah :  الزلز 

ّ  الفل سف ة َ   : al-falsafah 

 َُ  al-bilādu :  لب لاَد 

    7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

Contoh: 

نَ  و   ta’murūna : أ مر 

ءَ   ’al-nau : لنو 

 syai’un : ش يءَ 

رتَ   umirtu : أم 

     8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnahqablal-tadwīn 

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab 

     9. Lafẓal-Jalālah (َ لل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruflainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دي نا ََللا  : dīnullāh 

 billāh: للهبا ا

Adapun tamarbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓal jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة َلل َ حم  ف ي ر  اِ ھ م    : hum fīraḥmatillāh 

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 Indonesiayang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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 
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referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

WamāMuḥammadunillārasūl 

Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażībiBakkatamubārakan 

SyahruRamaḍānal-lażīunzilafihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

AbūNaṣral-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżminal-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu‘alaihiwasallam 

a.s.   = ‘alaihial-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

Abūal-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal- 

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥāmid Abū) 
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SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafattahun 

QS…/…:4  = Contoh: Q.S.al-Baqarah/2:4 

HR   = Hadis Riwayat 

Kab.   = Kabupaten 

Sidrap   = Sidenreng Rappang 
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ABSTRAK 

 
Nama  : Nurdian Sari 
Nim  : 20900117059 
Judul Skripsi : Pengaruh Permainan Petak Umpet Terhadap Perilaku  Sosial 

Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa. 

  
 Skripsi ini membahas mengenai pengaruh permainan petak umpet 
terhadap perilaku sosial anak yang bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana 
perilaku sosial anak sebelum melakukan permainan petak umpet di TK Mawar, 
(2) untuk mengetahui bagaimana perilaku sosial anak setelah melakukan 
permainan petak umpet di TK Mawar, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
permainan petak umpet yang signifikan terhadap perilaku sosial anak usia 5-6 
tahun di TK Mawar.  
 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis eksperimen, dengan 
pendekatan penelitian pre-eksperimentaldesign bentuk  one-group pretest-posttest  
design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas B usia5-6 
tahundi TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan jumlah 
peserta didik sebanyak 132 anak. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 22 
orang anak.Teknik pengambilan sampelnya dengan teknik porpusive sampling 
(pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu). 1) Anak usia 5-6 tahun; 2) 
Perilaku sosialnya masih kurang; 3) Masih banyak yang belum mengenal jenis 
permainan petak umpet. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
statistik deskriptif dan statistik inferensial yang dianalisis menggunakan statistic 
parametric menggunakan uji tes  persyaratan analisis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan sosial anak 
sebelum melakukan permainan petak umpet pada anak usia 5-6 tahun di TK 
Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa diperoleh nilai terendah 21, 
nilai tertinggi 27, dan nilai rata-rata 24. (2) Perkembangan sosial anak setelah 
melakukan permainan petak umpet pada anak usia 5-6 tahun di TK Mawar 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dengan nilai 
terendah 39, nilai tertinggi 44 dan nilai rata-rata 41. (3) Hasil penelitian jika 
dibandingkan sebelum dan setelah melakukan permainan petak umpet pada anak 
usia 5-6 tahun di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dapat 
dilihat pengaruh signifikan dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan antara 
nilai pretest yaitu 24 dengan nilai postest sebesar 41, serta dengan melakukan uji 
hipotesis dengan analisis statistik inferensial menggunakan regresi linear 
sederhana dengan uji signifikansi uji t. Berdasarkan tabel Pairedsamplet-Test nilai 
signifikansi (2-tailed) 0,000 <0,05 menunjukan adanya perbedaan yang signifikan 
antara variabel awal (pretest) dengan variabel akhir (posttest), ini menunjukan 
bahwa terdapat pengaruh permainan petak umpet terhadap perilaku sosial anak di 
TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  
 Implikasi penelitian ini adalah: (1) Agar guru dan orangtua anak dapat 
lebih memperhatikan anak terkait perkembangan sosialnya. (2) Agar guru, 
orangtua, dan masyarakat maupun pemerintah setempat lebih memperhatikan 
fasilitas dan wadah yang dapat digunakan untuk perkembangan anak. (3) Sebagai 
referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
 
Kata Kunci: Permainan Petak Umpet dan Perilaku Sosial Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan individu yang berusia 0 sampai 6 tahun yang 

memiliki karakteristik tersendiri pada tahap usia perkembangannya yang sering 

disebut sebagai masa keemasan atau golden age.1 Pada fase tersebut pertumbuhan 

dan perkembangan anak yang nantinya akan menentukan bagaimana anak dimasa 

yang akan datang. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab 

III Pasal 4 dan 6 menyebutkan:  

Anak berhak untuk tumbuh, berkembang, bermain, beristirahat, 
mengekspresikan diri dan belajar dalam pendidikannya. 

Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional disebutkan 

sebagai berikut:  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendekatan pembinaan kepada 
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang membentuk 
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya agar siap mengikuti 
pendidikan lebih lanjut.2 

Praktik pendidikan anak usia dini dapat bersifat formal, informal maupun 

nonformal. setiap bentuk organisasi memiliki karakteristiknya tersendiri. 

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur kompetensi peserta didik 

diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan formal 

seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) membagi 

pendidikan anak usia 4 sampai 6 tahun menjadi dua kelompok yaitu Kelompok A 

berumur 4 sampai 5 tahun dan Kelompok B berumur 5 sampai 6 tahun. 

                                                

 
1 Muhammad Fadillah. “Desain Pembelajaran Paud: Tinjauan Teoritik & Praktik”. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. 
2 Undang-undang RI. No 20 Tahun 2003. “Tentang Sistem Pendidikan Nasional”.Bab 1 

Pasal 1 ayat 14. 



2 
 

 
 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang bersumber dari lingkungan rumah. 

Sedangkan pendidikan nonformal merupakan Kelompok Bermain (KB) dan 

kelompok bermain merupakan satuan pendidikan anak usia dini dari usia 2 sampai 

dengan 4 tahun dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dari lahir sampai dengan usia 

6 tahun.3 

Pendidikan merupakan bentuk upaya untuk memanusiakan manusia. 

Artinya, ia diharapkan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang berprestasi 

melalui proses pendidikan yang dimaksudkan untuk membantu anak 

mengembangkan potensi fisik dan psikis. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini 

hendaknya disesuaikan dengan karakteristik anak. Anak-anak di usia ini sangat 

suka bermain. Jadi anak akan belajar sambil bermain.4 

Pendidikan bagi anak usia dini sangat berperan dan akan menentukan 

bagaimana anak di masa yang akan datang karena di usia ini anak akan 

mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahap 

perkembangan sosialnya.5 

Kemampuan sosial anak sangat penting untuk dikembangkan karna dalam 

bersosial anak akan lebih memahami bagaimana cara bersikap dengan orang lain. 

Dalam islam juga sangat memperhatikan pendidikan anak dalam bersosial serta 

dapat memberi pengajaran tentang berperilaku baik terhadap sesama manusia 

sebagai makhluk sosial. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat/49:13 yang 

berbunyi:6 

 

                                                

 
3 Tatik Aryanti. (2016). “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang 

Anak”. JurnalDinamika.Vol. 3 No. 1. 
4 Maimunah Hasan. “Pendidikan Anak Usia Dini PAUD”. Yogyakarta: Diva Press, 2010. 
5 Mukhtar Latif, dkk. “Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini: Teori Dan 

Aplikasi”.(Jakarta: Kencana, 2013), h. 20. 
6 Departemen Agama RI, “al-Quran dan Terjemahannya:QSAl-Hujurat/49:13”. Jakarta: 

PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994. 
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ِ أتَقْاَك مْ ۚياَ أيَُّهَا النَّاس  إنَِّا خَلقَْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْثىَٰ وَجَعلَْناَك مْ ش ع وباً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَف وا ۚ إنَِّ   أكَْرَمَك مْ عِنْدَ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ   إنَِّ اللََّّ

Terjemahannya: 
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk 

sosial dari berbagai bangsa untuk saling mengenal. Semakin dekat anda mengenal 

seseorang, semakin banyak peluang yang anda miliki untuk kerja sama dengan 

orang lain. Semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Satu-satunya perbedaan 

adalah tingkat kesalehan. 

Salah satu yang dapat dikembangkan adalah aspek sosial anak.Ini berarti 

bahwa anak-anak dapat menunjukkan kesadaran diri, mampu bertanggung jawab 

untuk diri sendiri dan orang lain, dan mampu berperilaku prososial. 

Sesuai dengan permainan petak umpet sendiri, anak akan banyak belajar 

bagaimana cara menjalankan perannya, apakah anak tersebut konsisten dengan 

pilihannya atau tidak. Contoh dalam permainan petak umpet ini, anak akan 

bersedia berperan sebagai kucing atau berperan sebagai tikus, dimana tikus disini 

menjadi mangsa dan kucing akan mencari tikus tersebut dengan rasa percaya diri. 

Selain itu, secara tidak langsung permainan ini akan melatih interaksi sosial antar 

anak karena dimainkan oleh lebih dari satu orang. Dengan adanya permainan 

petak umpet tersebut diharapkan dapat membentuk karakter anak. 

Pada hari senin tanggal 17 oktober 2022-21 oktober 2022, observasi dari 

kelas B2 di TK Mawar Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa menunjukkan 

bahwa masih banyak anak yang belum mengenal apa itu permainan petak umpet 

dan kemampuan bersosialisasinya masih sangat rendah. Hal ini ditandai dengan 

kerjasama yang kurang baik antar anak, dan beberapa anak tidak mau bermain 

dengan teman, cenderung menarik diri, tidak mengikuti instruksi guru, dan tidak 
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mengakui kekalahan bahkan setelah mengalami kekalahan.Dalam kegiatan 

pembelajaran, guru hanya menyediakan lembar kerja dan masih kurangnya 

penggunaan media bermain yang sesuai dengan perkembangan sosial anak. 

Hal ini menyulitkan guru untuk mengembangkan aspek sosial anak. 

Hilangnya kearifan lokal secara bertahap juga dibuktikan dengan kurangnya 

media yang tepat untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, karena pada 

pengamatan proses pembelajaran menunjukkan bahwa guru tidak menggunakan 

permainan yang sudah ada sebelumnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti akan mengkaji tentang 

Pengaruh Permainan Petak Umpet Terhadap Perilaku Sosial Anak di TK Mawar 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan suatu 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana perilaku sosial anak kelas B2 sebelum melakukan permainan 

petak umpet di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana perilaku sosial anak kelas B2 setelah melakukan permainan 

petak umpet di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku sosial anak kelas 

B2 di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis berasal dari kata “hipo” artinya “di bawah” dan “tesis” artinya 

“kebenaran”. secara keseluruhan “hipo” berarti “di bawah kebenaran”. Jadi 

kebenaran yang masih belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu 

kebenaran bila memang telah disertai dengan bukti-bukti.Dimana rumusan 
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masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:7 

Ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku sosial anak kelas B2 di TK 

Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik 

yang mungkin dapat diamati dan mengukur suatu benda atau fenomena dengan 

cermat.8 

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). kemudian peneliti memberikan definisi operasional 

variable diantaranya sebagai berikut:  

1. Permainan petak umpet adalah permainan yang dimainkan minimal 2 

orang atau lebih dengan cara cari dan sembunyi yang dilakukan di alam 

terbuka, lapangan, atau kelas dengan media hanya menggunakan banteng 

penjaga. Diantara pemain ada yang berperan sebagai kucing dan ada yang 

berperan sebagai tikus. Kucing berperan mencari teman-temannya yang 

berperan sebagai tikus. Permainan selesai apabila semua tikus ditemukan 

dan yang pertama ditemukan menjadi kucing berikutnya. permainan ini 

mengandung nilai-nilai sosial seperti: kesadaran diri, rasa tanggung jawab 

untuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku prososial. 

2. Perilaku sosial merupakan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor mengarah pada meningkatnya perilaku sosial anak dengan 

                                                

 
7  Suharsimi Arikunto. “Manajemen Penelitian”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 45. 
8Muh. Khalifah Mustami. “Metodologi Penelitian Pendidikan”. (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 52. 
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aturan yang sesuai pada usia 5-6 tahun di kelas B2 yang meliputi: 

kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan 

perilaku prososial. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti memperoleh beberapa 

kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, 

yaitu : 

Satu, Wardani meneliti tentang “Peningkatan kemampuan sosial anak 

kelompok A1 melalui metode bermain dengan permainan petak umpet”.Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas.Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan sosial anak mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan sebelum pemberian permainan petak umpet dengan 

interpretasi sebagai berikut hasil perkembangan sosial siklus I meningkat yaitu 

73.91% tuntas dan 26.08% anak tidak tuntas dengan nilai rata-rata 67.02, siklus II 

91.30% tuntas dan 8.69% tidak tuntas dengan nilai rata-rata 75.72.9 

Kedua, Novita Ambaryani, Ngadino Yustinus, dan Yudianto Sujana 

meneliti “Keefektifan Permainan Tradisional Terhadap Keterampilan Sosial Pada 

Anak TK kelompok B gugus IV Kec. Banjarsari Surakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan perbedaan keterampilan sosial antara anak yang mendapat 

perlakuan permainan tradisional dan yang tidak mendapat perlakuan permainan 

tradisional.setelah diberi perlakuan terlihat skornya lebih tinggi dibandingkan 

anak yang tidak mendapat perlakuan. Rata-rata nilai yang diperoleh lebih tinggi 

                                                

 
9 Retno Ayu Kusuma Wardani. “Peningkatan Kemampuan Sosial dan Emosional Anak 

Kelompok A1 Melalui Metode Bermain Dengan Permainan Petak Umpet di Tk Bina Anaprasa 

Nuris Jember Tahun Pelajaran 2015/2016”.Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2016. 
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setelah diberi permainan tradisional daripada sebelum diberi permainan 

tradisional.10 

Ketiga, Adhani dan Hidayah meneliti tentang “Peningkatan Keterampilan 

Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional Ular”.Dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh hasil bahwa permainan tradisional dapat merangsang dan 

menstimulasi semua aspek perkembangan anak terutama yang berkaitan dengan 

aspek perkembangan sosial anak. Melalui permainan tradisional, anak dapat 

belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebaya, anak dapat belajar 

bersama, anak dapat belajar bertanggung jawab, mengikuti aturan dan berinteraksi 

dengan orang lain serta menjadi individu yang terampil secara sosial.11 

Keempat, Rina Wijayanti mengkaji tentang “Permainan Tradisional 

Sebagai Media Pengembangan Kemampuan Sosial Anak”.Penelitian ini, peneliti 

memperoleh hasil bahwa Kandungan nilai yang terdapat pada permainan 

tradisonal di dalamnya terdapat nilai luhur.Pada pelaksanaan permainan 

tradisional terdapat aturan yang sangat sederhana. Nilai luhur dapat ditanamkan 

pada diri anak melalui bentuk setia kawan, berkolaborasi, dan kerja sama pada 

berbagai bidang. Interaksi sosial anak dapat di stimulus melalui kegiatan bermain, 

anak akan belajar sekaligus bermain misal saling menghargai, mampu 

memecahkan masalah, dan menambah pengalaman dalam berinteraksi dengan 

orang lain. Menjadikan anak memiliki perilaku yang mudah di terima 

dilingkungannya, misal berempati, berbagi dengan teman, mampu mengendalikan 

emosi, mengungkapkan ekspresi dan mengendalikan sifat agresif menggunaka 

media stimulus permainan tradisional yang berasal dari berbagai budaya di 

                                                

 
10 Novita Ambaryani, dkk. “Efektivitas Permainan Tradisional Terhadap Keterampilan 

Sosial Anak Kelompok B Tk Se-Gugus Kecamatan Banjarsari Surakarta”.Jurnal PG-PAUD UNS 

1, no. 1 (2014): h. 1-7. 
11 Dwi Nurhayati Adhani, dkk. “Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Melalui 

Permainan Tradisional Ular-ularan”.Jurnal PG-PAUDTrunojoyo 1, no. 2 (2014): h. 76-146. 
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Indonesia. Permainan tradisional ini bersifat kompetisi sehingga melatih anak 

dalam bersaing secara sehat dengan orang lain, melatih emosi, kemampuan fisik 

moroik dan kemampuan sosial.12 

Kelima, Putri Admi Perdani mengkaji tentang “Peningkatan Keterampilan 

Sosial Melalui Metode Permainan Tradisional pada Anak TK B”.Penelitian ini, 

peneliti memperoleh hasil bahwa Kemampuan sosial anak di kelas B3 terjadi 

perubahan pencapaian keterampilan sosial setelah dilakukan tindakan, dengan 

pemberian rangsangan menggunakan alat permainan tradisional (Galasin, kriim, 

dan lompat karung). Berdasarkan hasil penelitian pretest menghasilkan nilai 

sebesar 851 rata-rata 42,55 sesudah pemberian perlakuan menghasilkan siklus I 

yang mengalami peningkatan yakni 939,50 rerata 46,98, siklus II dengan nilai 

1039,50 dan rerata 51,98. Berdasarkan hasil penelitian terseut disimpulkan media 

permainan tradisional dalam pembelajaran maka akan meningkatkan kemampuan 

sosial pada anak.13 

Keenam, Rosalia Widya Hananta dan Mas’udah mengkaji tentang 

“Pengaruh Permainan Petak Umpet Terhadap Kemampuan Sosial Emosional 

Anak”.Penelitian ini, Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok 

B di TK Roudlotul Jannah Al Huda Kota Mojokerto yang berjumlah 22 

anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa T hitung < T tabel (0 < 66), dengan 

demikian Ha diterima, dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa permainan petak umpet berpengaruh terhadap kemampuan 

sosial emosional anak.14 

                                                

 
12  Rina Wijayanti. “Permainan Tradisional Sebagai Media Pengembangan Kemampuan 

Sosial Anak”.Jurnal Cakrawala dini 5, no 1(2014): h. 51-56. 
13 Putri Admi Perdani. “Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Metode Permainan 

Tradisional pada Anak TK B”.Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini UNJ 7, no 2 (2013): h.1-17. 
14 Rosalia Widya Hananta dan Mas’udah “Pengaruh Permainan Petak Umpet Terhadap 

Kemampuan Sosial Emosional Anak”, Jurnal PG-PAUD UNS 1, no.1 (2014/2015): h, 1-6. 
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Ketujuh, Cici Ratna Sari, Sofia Hartati dan Elindra Yetti meneliti tentang 

“Peningkatan Perilaku penelitian Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional 

Sumatra Barat”. Subjek penelitian adalah kelompok A sebanyak 10 siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan.Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 

lapangan.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari evaluasi siswa pada setiap 

siklusnya adalah sebagai berikut: siklus I 65,02% dari siswa yang sudah mencapai 

skor 75, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 84,25% dari siswa 

yang sudah mencapai skor 75. Simpulan pebelitian ini bahwa permainan 

tradisional Sumatra Barat efektif digunakan sebagai pembelajaran untuk 

menigkatkan perilaku sosial anak.15 

Kedelapan, Nurul Qoyyimah, I Made Tegeh dan Mutiara Magta meneliti 

tentang “Penerapan Permainan Tradisional Untuk Meningkatkan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Kelompok A di RA Baitul Muta’allim”  Penelitian ini 

termasuk penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Subjek dari 

penelitan ini adalah 20 orang anak kelompok A semester II tahun pelajaran 

2015/2016 di RA.Baitul Muta'allim Desa Tegallinggah.Data penelitian tindakan 

kelas ini dikumpulkan melalui metode observasi menggunakan lembar 

observasi.Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis 

statistik deskriptif kuantitatif.Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata persentase perkembangan 

sosial emosional anak adalah 56 berada pada katagori rendah, sedangkan terjadi 

peningkatan pada siklus II menjadi 71% dengan katagori sedang, hal tersebut 

                                                

 
15 Cici Ratna Sari, Hartati Sofia, Yetti Elindra. “Peningkatan Perilaku Sosial Anak 

Melalui Permainan Tradisional Sumatera Barat”.Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 2 

(2019): h. 416-424. 
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menandakan bahwa terdapat peningkatan rata-rata persentase perkembangan 

sosial emosional anak kelompok A di RA. Baitul Muta'allim Desa Tegallinggah 

pada siklus I dan siklus II sebesar 15%. Jadi penerapan permainan tradisional 

dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional anak kelompok A semester 

II tahun pelajaran 2015/2016 di RA.Baitul Muta'allim Desa Tegallinggah.16 

Pada penelitian ini sama-sama menggunakan permainan yang digunakan 

dalam pengembangan aspek sosial anak usia dini. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yakni pada salah satu aspek perkembangan anak 

khususnya pada perkembangan sosial dengan menggunakan media permainan 

petak umpet dengan subjek anak usia khususnya usia 5-6 tahun. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku sosial anak kelas B2 sebelum 

melakukan permainan petak umpet di TK Mawar Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku sosial anak kelas B2 setelah 

melakukan permainan petak umpet di TK Mawar Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

sosial anak kelas B2 di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 

                                                

 
16 Nurul Qoyyimah, I Made Tegeh, Mutiara Magta. “Penerapan Permainan Tradisional 

Untuk Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelompok A di RA Baitul 

Muta’allim”.Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4, No. 2 (2016): 21-34. 
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b. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi mejadi dua yaitu: 

1. Kegunaan  Teoritis 

Hasil kajian penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pendidik/guru 

Membantu pendidik untuk menentukan metode dan media 

pembelajaran dalam memberikan stimulasi terhadap perkembangan 

sosial anak. 

b. Bagi Anak Usia Dini 

Melatih keterampilan sosial anak dengan menggunakan media 

permainan petak umpet, sehingga anak mudah bersosialisasi dengan 

orang lain. Serta memberikan edukasi kepada anak tentang 

kebudayaan lokal. 

c. Bagi Peneliti dan Mahasiswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pondasi awal 

bagi peneliti yang nantinya akan menjadi tenaga pendidik dalam 

mengembangkan sosial anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perilaku Sosial Anak 

1 Pengertian perilaku Sosial Anak 

Menurut Sunaryo, perilaku sosial adalah perilaku tertentu terhadap 

orang lain. Penerimaan perilaku sosial sangat tergantung pada norma sosial 

dan diatur oleh berbagai pilihan kontrol. Perilaku individu ditentukan oleh 

norma-norma yang berlaku dimana norma-norma tersebut digunakan sebagai 

pedoman atau kebiasaan berperilaku dalam masyarakat. Menurut Sunaryo, 

perilaku adalah perilaku yang menguntungkan orang lain, seperti: mau 

berbagi, berkolaborasi, saling mendukung dan sebagainya. Sebaliknya, 

perilaku antisosial memberikan efek yang tidak kondusif bagi individu atau 

orang lain dalam hal bersosial.17 

Menurut James W. Vander Zanden dalam Damsar, perilaku sosial yang 

dilakukan seseorang dalam memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku 

esensial untuk keikutsertaan (partisipatif) efektif masyarakat. Maka itu, 

dengan pengoptimalisasi perkembangan sosial sejak dini akan menentukan 

pembentukan penyesuaian pribadi anak yang akan dipergunakannya untuk 

bersikap dalam menjalani kehidupan sosial mereka baik dalam lingkungan 

keluarga, budaya, bangsa dan seterusnya.18 

Kemudian Mayar menjelaskan, perilaku sosial anak ditandai dengan 

ketertarikan terhadap aktivitas temannya, keinginan yang kuat untuk diterima 

sebagai bagian dari kelompok, dan ketidakpuasan saat tidak bersama teman-

                                                

 
17 Sunaryo. (2013). Biopsikologi: Pembelajaran Perilaku. Bandung: Alfabeta. 
18 Dr. Hj. Khadijah, M.Ag & Nurul Zahriani Jf, M.Pd. (2021). Perkembangan sosial anak 

usia dini teori dan strateginya. Medan: Merdeka Kreasi. 
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temannya atau beraktifitas bersama anggota keluarga, ingin bersama teman, 

merasa kesepian dan frustasi saat tidak bersama teman peneliti rasakan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah 

perilaku tertentu dalam interaksi dengan orang lain yang ditandai dengan 

ketertarikan pada aktivitas teman dan keinginan untuk berpartisipasi dalam 

kelompok. 

2 Aspek  Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Tingkat pencapaian dan Perkembangan Anak Usia Dini usia 5-6 Tahun pada 

lingkup perkembangan Sosial-Emosional terbagi menjadi 3 sub bagian yaitu:19 

 

Tabel 2.1 Variabel, Aspek dan Indikator Perkembangan 

                                                

 
19 Permendikbud. “Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini”. (Jakarta: Indonesia, 

2014), h. 28. 

Variabel Aspek Indikator 

Perilaku sosial 

anak usia 5-6 

tahun 

Kesadaran diri 1) Memperlihatkan kemampuan diri 

untuk menyesuaikan dengan 

situasi  

2) Memperlihatkan kehati-hatian 

kepada orang yang belum dikenal 

(menumbuhkan kepercayaan pada 

orang dewasa yang tepat) 

3) Mengenal perasaan sendiri dan 

mengelolanya secara wajar 

(mengendalikan diri secara wajar) 

 

 Rasa tanggung 

jawab untuk diri 

sendiri dan orang 

lain 

1) Tahu akan hak nya 

2) Mentaati aturan kelas (kegiatan, 

aturan) 

3) Mengatur diri sendiri 

4) Bertanggung jawab atas 

perilakunya untuk kebaikan diri 

sendiri  
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 Menurut Desiningrum, tahapan perkembangan psikososial anak usia 5-6 

tahun:20  

a. Inisiatif vs rasa bersalah. Pada tahap ini anak mampu memberikan 

gagasan dan idenya sendiri. Apabila pada tahap ini anak mengalami 

kegagalan, maka hal tersebut akan menjadikan anak merasa bersalah 

dan tidak mampu mengandalkan dirinya. 

b. Kerja keras vs rasa inferior. Pada tahap ini anak sudah mampu 

mengerjakantugas yang diberikan dengan bekerja keras dan 

bersungguh-sungguh. Jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka 

anak akan menjadi pribadi yang rendah diri (minder) dan tidak mampu 

menjadi pemimpin.  

                                                

 
20 Desiningrum, Dinie Ratri. “Psikologi Perkembangan 1”. (Semarang: Universitas 

Diponegoro, 2012). h. 34-35. 

Perilaku 

Prososial 

1) Bermain dengan teman sebaya 

2) Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

3) Berbagi dengan orang lain 

4) Menghargai hak/pendapat/karya 

orang lain 

5) Menggunakan cara yang diterima 

secara sosial dalam 

menyelesaikan masalah 

(menggunakan fikiran untuk 

menyelesaikan masalah) 

6) Bersikap kooperatif dengan teman 

7) Menunjukkan sikap toleran 

8) Mengekspresikan emosi yang 

sesuai dengan kondisi yang ada 

(senang-sedih-antusias dsb) 

9) Mengenal tata krama dan sopan 

santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat 
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Menurut Soemantri dalam jurnal Nurjannah, ciri bersosialisasi anak usia 4-

6 tahun adalah sebagai berikut:21 

a. Anak memiliki satu sampai dua sahabat namun mudah tergantikan 

b. Kelompok dalam bermain memiliki anggota yang sedikit dan tidak 

terorganisir dengan baik, sehingga mudah terganti. 

c. Anak mudah bermain dengan teman yang lebih besar. 

d. Perselisihan sering terjadi akan tetapi cepat berakhir.  

 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek 

perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun memiliki berbagai capaian yang hendak 

dikembangkan dan dicapai anak. Pencapaian aspek perkembangannya tersebut 

menjadikan anak memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya sehinnga 

perkembangannya semakin kompleks sejalan dengan usia anak. 

3 Faktor Perilaku Sosial 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. 

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi agen sosial yang memegang peranan 

penting mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini diantaranya:22 

1) Keluarga 

Keluarga adalah lingkup pertama yang memberi pengaruh pada 

berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan 

sosial bagi anak. Pengembangan aspek sosial dilakukan 

berdasarkan pola asuhan keluarga. Melalui pola keluarga 

posisional anak dapat memahami kedudukannya diantara berbagai 

                                                

 
                21 Nurjannah. “Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

melalui  Keteladanan”. Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam 14, no 1 (2017): h. 50-

61. 
22 Dr. Hj. Khadijah, M.Ag & Nurul Zahriani Jf, M.Pd. (2021). Perkembangan sosial anak 

usia dini teori dan strateginya. Medan: Merdeka Kreasi. 
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posisi yang ada dimasyarakat. Lebih dari itu, anak akan lebih bebas 

bersikap dan melakukan prilaku sosialnya sesuai pikiran yang 

relative bebas dan tidak tergantung pada (orientasi) keluarga. 

2) Kematangan 

Kematangan disini yaitu kematangan fisik dan psikis, yang mana 

ini dibutuhkan dalam interaksi sosial yang baik. Aspek 

perkembangan sosial yang diperoleh anak usia dini melalui 

kematangan dan ditambah kesempatan belajar dari berbagai 

stimulus dari lingkungan. Pada proses optimalisasi aspek 

perkembangan sosial anak usia dini ini sangat perlu sehingga 

mereka dapat mempertimbangkan proses sosial dan menerima 

pendapat atau nasihat orang lain. Selain itu, kematangan 

intelektual, emosional dan kemampuan berbahasa juga sebagai 

sesuatu kebutuhan yang perlu dimiliki anak usia dini sangat 

menentukan dalam upaya mengoptimalkan aspek perkembangan 

sosial anak. 

3) Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi turut member pengaruh terhadap kehidupan 

sosial aanak atau proses perkembangan sosial anak usia dini. 

perilaku anak akan tumbuh sesuai kondisi normatif (norma, aturan, 

atau ketentuan-ketentuan) yang telah ditanamkan oleh keluarga. 

pola asuh dalam tiap-tiap orang tua dalam keluarganya tentunya 

berbeda-beda, namun secara pasti pola pengasuhan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini dan pada pola 

asuh peran orang tua sangat menentukan sikap anak. Latar 

belakang keadaan status sosial ekonomi yaitu posisi orang tua 
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dalam masyarakat memiliki peranan krusial sebagai proses 

perkembangan sosial anak usia dini. Anak yang lahir dari keluarga 

dengan status sosial ekonomi rendah cenderung beresiko terhadap 

perkembangan anak usia dini terutama dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya, sebab minder (kurang percaya diri) 

dengan keadaan status ekonomi rendah atau sebab lainnya 

sehingga menghambat interaksi dengan orang-orang sekitarnya 

terutama tema sebaya. 

4) Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. 

Hakikat pendidikan sendiri adalah sebagai proses oprasional ilmu 

yang normatif, yang memberikan warna terhadap kehidupan sosial 

anak didalam masyarakat maupun kehidupan mereka dimasa 

mendatang. Pendidikan adalah hak yang wajib diberikan pada tiap 

manusia/individu. Melalui pendidikan seseorang dapat 

memperoleh banyak hal untuk pembentukan dirinya dan lain 

sebagainya. Anak adalah generasi penerus untuk pembangun 

bangsa, negaranya sebagai anggota masyarakat, namun utamanya 

anak adalah sebagai penerus umat manusia dimuka bumi.  

5) Kapasitas mental: emosi dan intelegensi 

Kapasistas mental yaitu kemampuan berfikir sedikit banyaknya 

memberi pengaruh akan banyak hal, seperti: kemampuan belajar, 

memecahkan masalah, dan berbahasa. kemudian, perkembangan 

emosi turut mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak. 

Lalu, anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan tentunya anak akan 
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dapat melakukan komunikasi yang baik dalam kehidupan 

sosialnya. Oleh karena itu, jika ketiga hal tersebut seimbang maka 

akan sangat membantu dalam penentuan mengoptimalkan 

perkembangan sosial anak.  

 

4. Pola Perilaku Sosial 

Perkembangan sosial mengikuti pola, pola ini umum untuk semua anak 

dalam kelompok. Semua anak biasanya mengadopsi pola perilaku sosial pada usia 

yang kira-kira sama.. 

Pola Perilaku Sosial oleh Elizabeth B. Hurlock (1978) membagi menjadi 

dua kelompok: pola perilaku sosial dan non-sosial. pola perilaku sosial meliputi:23 

a. Kerja sama.  

Sekelompok anak belajar bermain dan bekerja sama dengan anak 

lain. Semakin banyak kesempatan yang mereka miliki untuk melakukan 

sesuatu bersama, semakin cepat mereka belajar melakukan sesuatu 

bersama. 

b. Persaingan.  

Persaingan mendorong anak-anak untuk melakukan yang terbaik 

dan meningkatkan sosialisasi.Kesombongan dan kesombongan dapat 

menyebabkan sosialisasi yang buruk pada anak-anak. 

c. Kemurahan hati.  

Ketika anak-anak belajar bahwa kemurahan hati melahirkan 

penerimaan sosial, kemurahan hati meningkat dan keegoisan berkurang, 

tercermin dalam kesediaan mereka untuk berbagi dengan anak-anak lain. 

d. Hasrat akan penerimaan sosial.  

                                                

 
23 Elizabet B, Hurlock. (1978). Perkembangan Anak Jilid I, edisi keenam. Jakarta: 

Erlangga. 
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Ketika kebutuhan anak akan penerimaan kuat, dia didorong untuk 

menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Kebutuhan akan persetujuan 

orang dewasa cenderung muncul lebih awal daripada kebutuhan akan 

persetujuan teman sebaya. 

e. Simpati.  

Anak kecil tidak mampu berperilaku welas asih sampai mereka 

mengalami situasi yang menyerupai kesedihan.Anak-anak menunjukkan 

kasih peneliting dengan membantu dan menghibur mereka yang sedang 

berduka. 

f.   Empati.  

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi 

orang lain dan menanggapi pengalaman mereka secara adil. Ini dapat 

berkembang pada anak-anak saat mereka belajar memahami ekspresi 

wajah dan ucapan orang lain. 

g.  Ketergantungan.  

Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian, 

dan kasih peneliting mendorong anak untuk berperilaku dalam cara yang 

diterima sosial. Anak akan berusaha menunjukkan perilaku sosial yang 

dapat diterima agar dapat memenuhi keinginannya. 

h.   Sikap ramah.  

Anak kecil memperlihatkan sikap ramah melalui kesediaannya 

melakukan sesuatu untuk orang lain atau anak lain dengan 

mengekspresikan kasih peneliting kepada mereka.  

i.    Sikap tidak mementingkan diri sendiri.  
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Anak perlu mendapatkan kesempatan dan dorongan untuk 

membagi apa yang mereka miliki. Belajar memikirkan orang lain dan 

berbuat baik untuk orang lain. 

 

j.    Meniru.  

Dengan meniru orang yang diterima baik oleh kelompok sosial, 

anak-anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sifat dan 

meningkatkan penerimaan kelompok terhadap diri mereka. 

k.   Perilaku kelekatan (attachment behavior) 

Dari landasan yang diberikan pada masa bayi, yaitu ketika bayi 

mengembangkan kelekatan yang hangat dan penuh cinta kasih kepada ibu 

atau pengganti ibu, anak kecil mengalihkan pola perilaku ini kepada anak 

atau orang lain dan belajar membina persahabatan dengan mereka.  

Adapun pola perilaku yang tidak sosial adalah perilaku yang menunjukkan:  

a.   Negativisme.  

Negativisme adalah resistensi terhadap tekanan dari orang lain 

untuk berperilaku dengan cara tertentu. Biasanya dimulai pada usia 2 

tahun dan memuncak antara usia 3 dan 6 tahun. Ekspresi fisiknya mirip 

dengan ledakan kemarahan, tetapi secara setahap demi setahap diganti 

dengan penolakan lisan untuk menuruti perintah. 

b.   Agresif 

Agresif adalah tindakan permusuhan yang sebenarnya atau 

ancaman permusuhan. Biasanya bukan disebabkan oleh orang lain. Anak-

anak mengekspresikan perilaku agresif dalam bentuk agresif fisik atau 

verbal terhadap orang lain dan biasanya terhadap anak-anak yang lebih 

muda. 
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c.   Pertengkaran.  

Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung 

kemarahan yang umumnya dimulai apabila seseorang melakukan 

penyerangan yang tidak beralasan. Pertengkaran berbeda dari agresi. 

Pertengkaran melibatkan dua orang atau lebih sedangkan agresi 

merupakan tindakan dirinya sendiri. Dalam pertengkaran salah seorang 

yang terlibat memainkan peran bertahan sedangkan dalam agresi peran 

dirinya yang selalu agresif. 

d.   Mengejek dan menggretak.  

Mengejek merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, 

sedangkan menggretak merupakan serangan yang bersifat fisik. Dalam 

kedua hal tersebut si penyerang memperoleh keputusan dengan 

menyaksikan ketidakenakan (ketidak senangan) korban dan usahanya 

untuk balas dendam. 

e.   Perilaku yang sok kuasa 

Perilaku ini adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain 

atau menjadi “majikan”. Jika diarahakan secara tepat hal ini dapat menjadi 

sifat kepemimpinan, tetapi umumnya tidak demikian, dan biasanya hal ini 

mengakibaan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. 

f.   Egosentrisme 

Hampir semua anak kecil berpusat pada diri sendiri dan cenderung 

berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Apakah kebiasaan ini 

menghilang, bertahan, atau meningkat? sebagian tergantung pada persepsi 

anak-anak tentang fakta bahwa hal itu membuat mereka tidak populer dan 

sebagian lagi pada keinginan mereka untuk menjadi populer bergantung 

pada kekuatan. 
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g.   Prasangka.  

Landasan prasangka terbentuk pada masa kanak-kanak awal yaitu 

ketika anak menyadari bahwa sebagian orang berbeda dari mereka dalam 

hal peampilan dan perilaku dan bahwa perbedaan ini oleh kelompok sosial 

dianggap sebagai tanda kerendahan.Bagi anak kecil tidaklah umum 

mengekspresikan prasangka dengan bersikap membedakan orang-orang 

yang mereka kenal. 

h.   Antagonisme jenis kelamin.  

Ketika masa kanak-kanak berakhir, banyak anak laki-laki ditekan 

oleh keluarga laki-laki dan teman sebaya untuk menghindari pergaulan 

dengan anak perempuan atau memainkan “permainan anak perempuan”. 

Mereka juga mengetahui bahwa kelompok sosial memandang laki-laki 

lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan. Walaupun demikian, 

pada umur ini anak laki-laki tidak melakukan pembedaan terhadap anak 

perempuan, tetap menghindari mereka dan menghindari aktivitas yang 

dianggap sebagai aktivitas anak perempuan. 

 

B. Permainan Petak Umpet 

1. Pengertian Permainan Petak Umpet 

Permainan sudah ada sejak zaman sebelum tahun 1990-an yang 

berkembang di lingkungan masyarakat. Petak umpet adalah permainan 

tradisional yang telah ada selama ratusan dan ribuan tahun. Pada abad ke-2 M, 

seorang peneliti Yunani menulis tentang permainan yang disebut 

Apodidraskinda. Permainan ini mirip dengan permainan petak umpet yang kita 

kenal sekarang. Petak umpet adalah permainan mencari teman yang tersembunyi 

dan dimainkan oleh setidaknya dua orang. 
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Di berbagai negara, petak umpet memiliki nama yang berbeda tergantung 

pada bahasa setempat. Misalnya el escondite (Spanyol), jeude chache cheche 

(Prancis), Machboim (Israel), Sumbaggoggil (Korea), Hide and Seek (Inggris). 

Bahkan di Indonesia, nama petak umpet bervariasi dari satu daerah ke daerah 

lain. Misalnya kucing Sumput (Sunda), Jepungan/Jethungan (Jawa), dikenal 

dengan nama Enggo-Enggo di (Sulawesi Selatan).24 

Permainan petak umpet ini dimainkan oleh lebih dari 2 orang, diawali 

dengan hompimpa untuk menentukan siapakah yang akan menjadi ‘kucing’ 

(pencari teman-temannya yang sedang bersembunyi). Si kucing ini nantinya akan 

menutup mata sambil bersandar di hadapan tembok, pohon, atau dimana saja agar 

ia tidak dapat melihat temannya yang sedang bersembunyi. Si kucing tersebut 

menghitung dari 1-10 atau lebih sampai teman-temannya selesai bersembunyi. 

Setelah teman-temannya mendapatkan tempat persembunyian, barulah si kucing 

(pencari) beraksi dengan meninggalkan tempat jaganya sembari menemukan 

teman-temannya yang telah bersembunyi. Nah disinilah letak seru dari permainan 

petak umpet ini, si kucing harus cepat dan sesegera mungkin mencari teman-

temannya sebelum temannya tersebut berhasil menyentuh tempat penjagaannya. 

Jika si “kucing” menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya 

sambil menyentuh Inglo atau Bon atau Hong, apabila hanya meneriakkan 

namanya saja, maka si “kucing” dianggap kalah dan mengulang permainan dari 

awal. Yang seru adalah, pada saat si “kucing” bergerilya menemukan teman-

temannya yang bersembunyi, salah satu anak (yang statusnya masih sebagai 

“target operasi” atau belum ditemukan) dapat mengendap-endap menuju Inglo, 

Bon atau Hong, jika berhasil menyentuhnya, maka semua teman-teman yang 

                                                

 
24 Ari Wibowo Kurniawan. “Olahraga Dan Permainan Tradisional”.(Malang: Wineka 

Media, 2019), h. 44. 
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sebelumnya telah ditemukan oleh si “kucing” dibebaskan, alias sandera si 

“kucing” dianggap tidak pernah ditemukan, sehingga si “kucing” harus kembali 

menghitung dan mengulang permainan dari awal. Permainan selesai setelah 

semua teman ditemukan dan yang pertama ditemukanlah yang menjadi kucing 

berikutnya. 

Di balik kesederhanaan bermain petak umpet, ternyata tersimpan filosofi 

yang amat dalam. Petak umpet dimainkan secara beramai-ramai, dengan salah 

satu orang yang berjaga.Orang yang berjaga harus menutup mata dan menghitung 

sesuai dengan hitungan yang telah disepakati, kemudian anak-anak lain 

bersembunyi agar tidak mudah ditemukan. Kalau anak yang bersembunyi 

ditemukan oleh anak yang jaga, maka ia gantian harus tutup mata, menghitung, 

dan mencari. Makna dari permainan ini adalah mengingatkan tentang kehidupan 

dunia dan kehidupan setelah kematian. 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 2.1 Permainan Petak Umpet25 (Sumber: Kompasiana.com) 

     Gambar 2.2 Permainan Petak Umpet (Sumber: Dokumen peneliti  

 

 

 

 

                                                

 
25 Kompasiana.com.  (2020). “Petak Umpet: Eksis Sampai 

Sekarang”.https://www.kompasiana.com/nansyapraba3764/5f4f6263097f367a0915a912/petak-

umpet-eksis-sampai-sekarang(Diakses 11 Oktober 2022). 

https://www.kompasiana.com/nansyapraba3764/5f4f6263097f367a0915a912/petak-umpet-eksis-sampai-sekarang
https://www.kompasiana.com/nansyapraba3764/5f4f6263097f367a0915a912/petak-umpet-eksis-sampai-sekarang
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2.  Alat dan Bahan Permainan Petak Umpet 

Permainan petak umpet biasanya hanya dimainkan pada waktu senggang, 

seperti menunggu waktu mandi di sore hari. Petak umpet sering dimainkan pada 

pagi hari saat liburan sekolah, dan permainan ini dimainkan saat jam istirahat 

sekolah.26 

Adapun alat dan bahan untuk memainkan permainan petak umpet sebagai 

berikut: 

a. Alat  

Untuk memainkan permainan petak umpet hanya menggunakan lokasi yang aman 

dan tidak membutuhkan biaya peralatan khusus untuk bermain petak umpet. 

Adapun alat yang digunakan: 

a) Penutup mata (kain) 

b) Di taman atau lingkungan sekolah 

c) Benteng atau tiang 

b. Bahan 

Petak umpet biasanya dimainkan oleh anak-anak berusia 5 hingga 14 

tahun dengan minimal dua anggota. Permainan petak umpet memiliki aturan saat 

permainan berlangsung. 27 

 

3. Cara Bermain 

Sebuah permainan pasti memiliki sebuah peraturan dan alur permainan. 

Jalannya permainan petak umpet, yaitu: 

                                                

 
26Larasati.“Pemanfaatan Permainan Tradisional Dalam Pembentukan Karakter Anak”. 

(Jogjakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2009). h. 16. 
27Larasati. “Pemanfaatan Permainan Tradisional Dalam Pembentukan Karakter Anak”, 

h. 107. 
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a.  Sebelum permainan dimulai biasanya dipilih hong pimpa untuk menentukan 

pemenang dan pecundang. Yang kalah berubah menjadi kucing dan 

mencari pemain lain untuk berubah menjadi tikus. 

b. Setelah pemilihan, putuskan di mana akan digunakan sebagai benteng. 

Benteng adalah tembok, pohon, dan sebagainya.Juga, menghitung sampai 

angka yang ditentukan sambil melihat benteng dengan mata tertutup.Jika 

perhitungan dimulai, pemain harus segera bersembunyi di area yang aman 

dan terpencil. 

c. Setelah hitungan selesai, yang kalah harus mencari semua pemain yang 

bersembunyi sampai ketemu. 

d. Bila telah menemukan seseorang yang bersembunyi, yang kalah harus 

cepat-cepat belari dan menepuk beteng sambil menyebut nama pemain 

yang ketahuan tersebut. Jangan sampai yang bersembunyi menepuk 

benteng terlebih dahulu. Menyebut nama sangat penting karena jika lupa 

menyebut nama pemain saat menepuk benteng maka pemain yang kalah 

harus mengulang menghitung dan membiarkan pemain lain bersembunyi 

lagi. 

e. Setelah semua sudah di temukan maka yang kalah kembali menutup mata 

menghadap benteng dan pemain lain berdiri berbaris di belakang pemain 

yang menutup mata. Sang pencari atau yang kalah bertugas menyebut salah 

satu nomor secara acak. Pemain yang berada di urutan nomor tersebut 

adalah pemain yang harus menjadi pencari selanjutnya, namun jika pemain 

yang berada diurutan nomor itu merupakan pemain yang lebih dahulu 
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menepuk benteng saat ketahuan tempat persembunyiannya, maka sang 

pencari tetap diposisi kalah, dan permainan pun dilanjutkan kembali.28 

 

4. Manfaat Permainan Petak Umpet 

Banyak permainan anak-anak yang bermanfaat bagi kecerdasan intelektual 

dan emosional. Permainan yang masih populer di kalangan anak-anak di berbagai 

daerah adalah petak umpet.Selain menyenangkan, menurut peneliti permainan ini 

juga bermanfaat bagi anak-anak. Memperkenalkan tujuh manfaat petak umpet 

bagi tumbuh kembang anak:29 

1)  Menjadikan anak lebih aktif 

Petak umpet dapat membantu anak menjadi anak yang lebih aktif.Anak 

aktif mengalami perkembangan yang lebih jelas dibandingkan anak 

pendiam.Dalam permainan ini anak berlari dan bersembunyi, sehingga 

secara tidak langsung anak sudah berolahraga. Anak-anak harus terlibat 

dalam aktivitas yang lebih bermakna daripada sekadar bermain game atau 

menonton TV. 

2)  Menjadi sarana untuk bersosialisasi bagi anak 

Sosialisasi bukan hanya untuk orang dewasa, bahkan anak kecil 

pun perlu membiasakannya pada saat mereka mencapai usia dewasa. 

Game ini dimainkan bersama tanpa memandang ras atau latar belakang 

keluarga. Semua anak berpartisipasi aktif dalam permainan. 

3)   Mengajari anak berhitung 

Permainan ini tidak hanya baik bagi pertumbuhan fisik anak-anak, 

tetapi juga bagi perkembangan kecerdasan anak. Anakanak akan berlatih 

                                                

 
28 Nur Yusep Jatmika. “Ragam Aktivitas Harian Untuk Playgroup”. (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), h. 95. 
29 Ari Wibowo Kurniawan. “Olahraga Dan Permainan Tradisional”. h. 46. 
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menghitung dalam permainan ini. Anak-anak yang bermain dibagi 

menjadi 2 peran yaitu berperan sebagai pencari dan yang akan dicari. Saat 

anak mendapatkan kesempatan menjadi pencari, tentu dia akan 

menyebutkan hitungan untuk memberikan kesempatan kepada yang 

bersembunyi. 

4)   Menjadikan anak lebih kreatif 

Permainan ini tidak hanya baik untuk pertumbuhan fisik anak 

Anda, tetapi juga untuk perkembangan kecerdasan anak Anda.Anak-anak 

berlatih berhitung dengan permainan ini.Anak yang bermain terbagi 

menjadi dua peran, sebagai pencari dan sebagai yang diinginkan. Tentu 

saja, saat diberi kesempatan untuk menjadi pencari, sang anak 

menyebutkan hitungan untuk memberikan kesempatan kepada mereka 

yang bersembunyi. 

5)   Melatih anak taat aturan 

Kita perlu mendidik anak-anak kita sejak dini untuk membiaasakan 

mereka untuk mematuhi berbagai aturan, dari lingkungan terkecil seperti 

rumah, peraturan sekolah, dan lingkungan masyarakat, hingga yang lebih 

besar seperti peraturan pemerintah.Belajar mendisiplinkan anak tidak 

harus melalui pendidikan formal, Hal itu dapat dilakukan melalui 

bermain.Dalam permainan ini, anak-anak bermain bersama sesuai dengan 

aturan yang mereka putuskan bersama.Setiap anak harus dapat mengikuti 

dan melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Jika 

anak tetap berpegang pada aturan yang ditetapkan bersama, permainan 

akan berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan. 

6)   Mengajari anak diskusi untuk pemecahan masalah 
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Permainan yang dimainkan bersama tentu membutuhkan 

kesepakatan bersama.Permainan ini menuntut semua pemain untuk dapat 

membuat, menyetujui, dan menerapkan aturan main, hal ini agar tidak 

terjadi perkelahian. 

7)   Melatih sportivitas 

        Dalam permainan ini, pemain yang kalah dan menang harus bias 

menerima dan melakukan tugasnya masing-masing. Anak-anak akan 

belajar bagaimana menerima kekalahan dengan tetap menikmati 

permainan tersebut. Banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari 

beberapa permainan anak seperti permainan petak umpet, sehingga Anda 

bisa mendukung anak untuk melakukannya.Sebagai orangtua, Anda bisa 

mendorong dan mengarahkan anak untuk lebih mengembangkan 

kreativitasnya dengan bermain, daripada hanya menonton televisi atau 

bermain game online. 

 

         Tabel 2.2 Variabel, Aspek dan Indikator Permainan Petak Umpet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Aspek Indikator 

Permainan 

Petak Umpet 

Perilaku sosial 

anak usia 5-6 

tahun 

Anak mampu secara sadar 

menyesuaikan diri dengan 

temannya saat bermain bersama. 

Anak mampu bertanggung jawab 

akan haknya serta mentaati aturan 

bermain.  

Anak mampu berperilaku prososial 

dengan menunjukkan sikap 

kooperatif dan sikap toleran dengan 

teman se-usianya secara wajar. 
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C. Kerangka Pikir 

Peran orang tua memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan sosial anak. Hal ini karena lingkungan pertama yang dipersepsikan 

anak bukan hanya lingkungan rumah (orang tua), tetapi juga faktor lingkungan 

dan pengalaman sosial anak itu sendiri. Perkembangan perilaku sosial merupakan 

aspek penting yang perlu dikembangkan pada masa anak usia dini. Agar orang tua 

dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya untuk bergaul, mereka juga harus 

menjadi cerminan yang baik dari anak-anaknya. Anak belajar berinteraksi melalui 

keluarganya, sehingga mereka dapat berkomunikasi sendiri berdasarkan 

lingkungan rumahnya. Karakteristik perkembangan perilaku sosial setiap anak 

sangat unik dan berbeda, namun secara umum perilaku sosial anak cenderung 

meniru apa yang dilihatnya. Faktor lingkungan anak dan pengalaman sosial juga 

berperan. 

Oleh karena itu, peneliti melihat lebih dekat perilaku sosial anak-anak dan 

mencoba menggunakan teknik permainan semacam petak umpet. Berdasarkan 

pemikiran di atas, maka alur kerangka pikir dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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                                          Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Perilaku Sosial Anak 

Perilaku Sosial Anak 

Faktor Yang Mempengaruhi 

Pengaruh Keluarga Pengaruh 

Lingkungan 

Pengaruh Pengalaman 

Sosial Anak 

Teknik 

Bermain 

Permainan Petak Umpet Dapat Berpengaruh 

Terhadap Perilaku Sosial Anak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental karena 

adanya hubungan sebab akibat. Metode penelitian eksperimen mempunyai tujuan 

tertentu, yakni untuk menyelidiki ada atau tidaknya hubungan kausalitas dan 

berapa besar  hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-

perlakuan tertentu.30 

Oleh karena itu, jelaslah bahwa penelitian eksperimen memiliki dua 

unsure, yaitu adanya kelompok (kontrol) dan kelompok eksperimen. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.31 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelas B2 TK MAWAR 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.Alasan pemilihan lokasi tersebut 

karena melihat perilaku sosialnya masih kurang dan masih banyak yang 

belum mengenal jenis permainan petak umpet, selain itu lokasi 

penelitiannya mudah dijangkau. 

 

 

                                                

 
30 Fenti Hikmawati. “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2018), h. 18. 
31 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 136. 
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B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental design 

bentuk  one-group pretest-posttest  design. Desain  ini  merupakan  desain yang 

belum sungguh-sungguh karena terdapat variabel luar yang berpengaruh 

terbentuknya variabel terikat (dependent variabel).32 

Dari hasil pengujian variabel terikat secara langsung tidak dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independent variable).33 Pra-eksperimen adalah penelitian 

eksperimen yang memiliki karakteristik diantaranya kelas sebagai sampel 

penelitian tidak diambil secara random. Tidak ada kelas kontrol dalam penelitian 

ini karena hanya satu kelompok yang digunakan.34 

Peneliti terlebih dahulu memberikan perlakuan pretest. Maka dari itu, hasil 

dari perlakuan yang diberikan dapat diketahui keakuratannya karena dapat 

dibandingkan dari perlakuan sebelum dan perlakuan sesudah. 

Peneliti melakukan pengamatan dengan memberikan pre-test pada objek 

penelitian sebelum memberikan perlakuan. Peneliti mengamati anak-anak dan 

memasukkan nilai-nilai yang diamati ke dalam nilai pre-test. Peneliti kemudian 

memberikan perlakuan dan melakukan post-test untuk melihat perubahan efek 

perlakuan. 

Setiap penelitian membutuhkan desain penelitian yang spesifik. 

Rancangan penelitian merupakan gambaran hubungan atau keterkaitan antara 

variabel bebas dan terikat, yang merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

                                                

 
32  Fenti Hikmawati. “PengantarMetodologiPenelitian”,h. 136. 
33 Sulaiman Saat & Sitti Mania, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Gowa: Pustaka 

Almaida, 2019), h. 153. 
34 Fajri Ismail, “Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial”, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 50. 
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Tabel 3. 1 DesainPenelitian 
 

 
Pre-test 

 
Treatment 

 
Post-test 

 
O

1 

 
X 

 
O

2  

 

Keterangan: 
 

O1: Kemampuan anak sebelum diberi perlakuan (nilaipretest)  

O2: Kemampuan anak setelah diberi perlakuan (nilaiposttest)  

X  :Treatmentatau perlakuanyangdiberikan35 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Objek populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan anak-anak usia 5-6 

tahun yang ada di kelas B TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

sebanyak 132 anak yang terdiri dari 6 kelas yakni kelas B1 A, B1 B, B2 A, B2 B, 

dan B3 A, B3 B, dengan jumlah keseluruhan peserta didik kelas B sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Sampel 

Teknik pengambilan sampelnya adalah Nonprobability Sampling 

(pengambilan  sampel  secara   bukan   random). Teknik  ini  tidak  member 

kesempatan  yang sama kepada semua unsure populasi untuk dijadikan sampel. 

                                                

 
35 Fenti Hikmawati. “PengantarMetodologiPenelitian”,h. 145. 

Kelompok Jumlah Peserta 

Didik 

B1 A 22 

B1 B 21 

B2 A 23 

B2 B 22 

B3 A 22 

B3 B 22 

Total 132 
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Peneliti menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan tertentu).1) anak usia 5-6 tahun 2) perilaku sosial masih 

kurang; 3) Banyak orang yang masih belum mengetahui hakikat petak umpet. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 22 anak yang terdiri dari 

11 anak laki-laki dan 11 anak perempuan dari Kabupaten Gowa, Kecamatan 

Sombap, Kelas B2 B TK Mawar. 

 

Tabel 3.3 Sampel Kelas B2 B di TK Mawar 

 

 

 

 

 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi 

dan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi 

dan lembar observasi.Peneliti melakukan observasi dengan memperhatikan 

perilaku sosial anak pada saat berinteraksi bersama temannya dan segera 

membuat catatan dan terorganisir tentang bagian-bagian tertentu yang diamati, 

kemudian member tanda pada lembar penilaian.Kemudian untuk mendukung 

keperluan lainnya maka peneliti juga akan membuat dokumen lainnya. Jenis 

observasi yang digunakan adalah non participant observation yaitu observer tidak 

berperan serta.36 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis fenomena yang akan diamati. Artinya, 

                                                

 
36SulaimanSaat &SittiMania.“PengantarMetodologiPenelitian”.h. 91. 

Kelompok Jumlah Peserta Didik 

Perempuan Laki-laki 

B2 B 11 11 

Jumlah 22 
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observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi yang 

relevan dengan perilaku observasi yang sebenarnya..37 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi membantu menginformasikan tentang data awal untuk 

penelitian anda. Dalam hal ini berkaitan dengan dokumen berupa surat atau 

benda atau berupa rekaman yang dapat dijadikan sebagai bukti yang akurat 

dalam proses penyidikan ini.38 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi 

permainan petak umpet disusun berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 

tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.39 

 

Tabel 3.4  Instrumen Penilaian Perkembangan Sosial Anak 

 
INDIKA

TOR 
PERILAKU YANG 

DIAMATI 
PERKEMBANGAN KET 

BB MB BSH BSB 
Kesadar
an Diri 

1.1 Anak mampu 
menyesuaikan diri 
dengan 
lingkungannya 

     

1.2 Anak 
memperlihatkan rasa 
percaya diri 

     

Rasa 
tanggung 
jawab 
untuk 
diri 
sendiri 
dan 
orang 
lain 

2.1 Anak mampu 
mengetahui haknya 

     

2.2  Anak mampu 
mentaati aturan 
permainan 

     

2.3 Anak mau menerima 
kekalahan saat 
bermain 

     

                                                

 
37 Sitti Mania. (2008). “Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan 

Pengajaran”.Jurnal Lentera Pendidikan. Vol. 11 No. 2. 
38 Febriani Yeni. (2016). “Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Paduan, Prosedur, dan 

Formulir) Guna Mendukung Manajemen Perpustakaan”.Jurnal Pari. Vol.2.No.2. 
39 Permendikbud. “Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini”. h. 28 
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Perilaku 
Prososial
  
 
 
 
 
 

3.1 Anak mampu 
bermain dengan 
teman sebayanya 

 

     

3.2 Anak mengetahui 
perasaan temannya 
ketika marah, sedih 
dan bahagia. 

     

3.3 Anak mampu 
berbagi tempat 
bersembunyi saat 
bermain dengan 
temannya 

     

3.4 Anak mampu 
menghargai hak 
orang lain atau tidak 
mengganggu teman 
ketika sedang 
bermain 

     

3.5 Anak mampu 
menyelesaikan 
masalah ketika 
sedang bermain 

     

3.6 Anak mampu 
bersikap kooperatif 
dengan temannya 

     

3.7 Anak mampu 
menunjukkan sikap 
toleran 

     

3.8 Anak mengetahui 
tata krama dan sopan 
santun ketika 
berbicara 

     

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini. 

Keterangan: 

 BB (Belum Berkembang): 1 

 MB (MulaiBerkembang): 2 

 BSH (BerkembangSesuai Harapan): 3 

 BSB (Berkembang Sangat Baik): 4 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Alat ukur atau instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu 

validitas dan reliabilitas, sebab jika suatu alat ukur yang tidak reliabel atauu tidak 

valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang 
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seharusnya dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek 

atau individu yang dikenai tes tersebut. Oleh karena itu, perlunya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah sebuah ketetapan antara data yang ada pada 

obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Suatu 

indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai 

tujuan pengukuran dengan tepat dan sesuai kebenaran.40 Instrumen 

dikatakan valid apabila memenuhi standar dalam uji kesahihan instrumen. 

Untuk menguji kesahihan instrumen angket yang digunakan, 

peneliti menggunakan rumus Korelasi Bivariate Person yang diolah 

dengan SPSS versi 24 dengan mengkorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total. 

Dalam penarikan kesimpulan uji validitas terhadap item instrumen 

yaitu jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi α = 5% maka item tersebut 

dikatakan valid. Akan tetapi apabila rhitung < rtabel dengan taraf signifikansi 

α = 5% maka item tersebut dikatakan tidak valid.41 Untuk mengetahui r 

tabel didasarkan pada derajat kebebasan yaitu df = n-2, dimana n = 22,  dk 

= 22 – 2= 20, dengan taraf signifikansi 5% maka diperolah r tabel = 0,444. 

 

 

 

                                                

 

40 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, 1st ed. (Jakarta: PRENADA MEDIA 

GROUP, 2016), H. 420 

41 Ali Anwar, Statistika untuk Penelitian Pendidikan, (Kediri: IAIT Press, 2009), h.23. 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Perkembangan Sosial Anak 

No. 

Item 
R hitung R tabel Keputusan 

1.        0.614 0.444 Valid 

2.        0.568 0.444 Valid 

3.        0.528 0.444 Valid 

4.        0.849 0.444 Valid 

5.        0.464 0.444 Valid 

6.        0.668 0.444 Valid 

7.        0.819 0.444 Valid 

8.        0.791 0.444 Valid 

9.        0.634 0.444 Valid 

10.    0.725 0.444 Valid 

11.    0.624 0.444 Valid 

12.    0.612 0.444 Valid 

13.    0.593 0.444 Valid 

 
(Sumber: hasil output SPSS 24 for windows) 

Dari tabel hasil uji validitas variabel perkembangan sosial anak (Y) 

Di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan 

dalam angket dinyatakan valid karena hasi rhitung> rtabel pada taraf signifikansi 

5% (0,444). 

2.   Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi hasil skor pada item-item sebuah 

instrumen meskipun dilakukan dalam kondisi waktu dan tempat yang 

berbeda. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur 

instrumen angket yang digunakan peneliti dengan menggunakan rumus 

Alpha’s Cronbach dengan alat bantu SPSS, dengan rentang nilai koefisien 

alpha berkisar antara 0 (tanpa reliabilitas) sampai dengan 1 (reliabilitas 

sempurna). Menurut Manning & Munro dkk menyatakan bahwa untuk 
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menentukan koefisien alpha dapat dilihat berdasarkan perhitungan berikut 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 maka angket atau kuesioner dinyatakan 

reliabel, sedangkan Cronbach’s Alpha < 0,70 maka angket atau kuesioner 

dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh hasil uji sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel (Y) 

Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria Keputusan 

Perkembangan Sosial 

Anak (Y) 

0,870 0,70 Reliabel 

        (sumber: hasil output SPSS 24) 

Berdasarkan tabel. 3.6 di atas mengenai hasil uji realibitas pada 

variabel , menunjukkan bahwa pada varibel kinerja guru honorer diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,8.70 Suatu variabel dikatakan realibitas jika 

nilai  Cronbach’s Alpha lebih besar  dari nilai pengujian yaitu 0,70. 

Dilihat pada perolehan nilai Cronbach’s Alpha pada  variabel lebih besar 

dari 0,70 maka dapat disimpulkan semua item pernyataan dalam angket 

penelitian dinyatakan reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

         Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif dan statistik inferensial.  

a) Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan karena peneliti bermaksud 

memperoleh gambaran data dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata dan 

bentuk lainnya. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Statistik deskriptif menggambarkan fenomena atau data 
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sebagaimana dalam bentuk tabel, grafik, frekuensi, rata-rata ataupun 

bentuk lainnya. 

1) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Langkah-langkahnya sebagai berikut; 

a) Rumus menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar 

dikurangi data terkecil: 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang nilai 

Xt : Data Terbesar 

Xr : Data Terkecil 

b) Rumus menentukan banyak kelas interval: 

 

 Keterangan: 

K : Kelas Interval 

n : Jumlah Anak 

c) Rumus menghitung panjang kelas interval: 

 

 

Keterangan :  

P : Panjang kelas interval        

R : Rentang nilai 

K : Kelas interval42 

                                                

 
42 J. Supranto. “Statistik Teori dan Aplikasi”.(Cet. Ketujuh; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 

73. 

R = Xt – Xr 

 

K = 1 + (3,33) log 

n 

 

P = 
K

R
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d) Rumus menghitung rata-rata: 








k

i
i

k

i
ii

f

xf
x

1

1

 
     

    Keterangan: 

   x : Rata-rata 

   if : Frekuensi 

   ix : Titik tengah.43 

e) Rumus standar deviasi: 

 

  

     

    Keterangan: 

SD : Standar deviasi 

if : Frekuensi 

ix : Titik tengah.44 

f) Rumus persentase (%)  nilai rata-rata: 

 

 

Keterangan 

     P : Angka persentase 

     f : Frekuensi yang di cari persentasenya 

     N: Banyaknya sampel responden.45 

 

                                                

 
43Muhammad Arief Tiro. “Dasar-Dasar Statistika”.(cet. III; Makassar: Andira Publisher, 

2008),h. 133. 
44Muhammad Arief Tiro, ”Dasar-dasar Statistik”,h. 133. 
45Nana Sudjana, ”Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar”, (Cet. VII; Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2004), h. 130. 

SD = √
∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊𝟐–

(∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊)𝟐

𝒏

𝒏−𝟏
 

%100
N

f
P  
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g) Tabel kategori 

Kategori hasil penelitian ini mengacu pada kategori level 

menurut klasifikasi mata pelajaran. Menurut Saifuddin Azwar, 

kategorisasi ini bersifat relatif dan karena itu secara subyektif 

menentukan rentang interval yang meliputi setiap kategori 

kepentingan sepanjang penetapan tersebut masih dalam batas yang 

wajar dan dapat dipertanggung jawabkan secara wajar..46 Contoh 

kategori jenjang adalah dari rendah ke tinggi, dari paling jelek ke 

paling baik, dari sangat tidak puas dan semacamnya. 

Berdasarkan pendapat Azwar yang telah dijelaskan 

sebelumnya untuk mengetahui efektivitas Pengaruh Penggunaan 

permainan petak umpet terhadap perilaku sosial anak maka peneliti 

membagi menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Kategori jenjang dituliskan dalam rumus sebagai berikut: 

 
Tabel 3.7 Tabel Kategorisasi 

Kategori Batas Kategori 

Rendah X < (µ-1,0 SD) 

Sedang (µ-1,0 SD) ≤ X < (µ+1,0 SD) 

Tinggi  (µ+1,0 SD) ≤ X 

          Keterangan : 

  µ : mean 

  SD :Standar Deviasi 

 

                                                

 
46Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 108. 
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b) Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Statistik Inferensial ialah teknik digunakan dalam menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang lebih besar 

berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah sampel.47Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis inferensial jenis statistic parametric untuk 

menguji populasi melalui data sampel penelitian.Sebelum malakukan uji 

data yang sebenarnya perlu dilakukan uji persyaratan analisis untuk 

mengetahui apakah analisis data yang digunakan untuk mengetahui apakah 

analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis sesuai atau tidak 

sesuai. 

 1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogrov Smirnovdengan aplikasi SPSS 

versi 24 pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro wilk dengan 

taraf signifikan 5% atau α =0,05. Dasar pengambilan keputusan yang 

dikemukakan oleh Murwani dalam.48 Berikut ketentuan persyaratan : 

- Jika nilai Asymp. Sig > 0,05 maka berdisribusi normal 

- Jika nilai Asymp. Sig < 0,05 maka tidak berdisribusi normal 

2. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini uji homogonitas dilakukan sebagai salah 

satu syarat untuk dilakukannya uji “t” (hipotesis). Uji homogenitas 

dilakukan dengan membandingkan antara prettest dengan postest. 

                                                

 

47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

h.209 

48 Nuryadi et al., Dasar-Dasar Statistika Penelitian (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), h. 

80 
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Mengetahui homogenitas dari prettest dengan postest maka digunakan 

program softwere statistical product and service solution (SPSS) versi 

24. Keriteria pengujian homogenitas dengan hasilolahan SPSS versi 24 

yaitu jika sign ≥α maka data homogenitas normal dan jika sign ≤ α 

maka data tidak homogenitas normal.49 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis 

diterima atau ditolak, dengan syarat bahwa sampel harus berdistribusi 

normal dengan ketentuan, Melakukan uji hipotesis maka adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: Pengujian hipotesis digunakan 

untuk mengetahui dugaan sementara yang dirumuskan dalam hipotesis 

penelitian menggunakan uji dua pihak dengan derajat kesalahan yang 

digunakan dalam penelitian adalah 5% atau α=0,05. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, pastikan terlebih dahulu bahwa data 

sudah berdistribusi normal dan juga homogen. Uji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan sofwere statistical product and service solution 

(SPSS) versi 24 yaitu teknik: Paired samplet-Test. Teknik ini digunakan 

untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang 

independen atau tidak terhubung.50. 

a. Nilai signikansi (2-tailed) < 0,05 menunjukan adanya perbedaan 

yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir ini 

merupakan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan 

perlakuan yang diberikan masing-masing variabel . 

                                                

 
49 DuwiPriyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan 

SPSS , h. 99. 
50Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan 

SPSS, h. 93. 
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b. Nilai signikansi (2-tailed) > 0,05 menunjukan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir ini 

merupakan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap 

perbedaan perlakuan yang diberikan masing-masing variabel . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum 

Melakukan Permainan Petak Umpet di TK Mawar Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial anak usia 

5-6 tahun sebelum bermain petak umpet belum cukup berkembang untuk 

perkembangan sosial anak. Data hasil yang diperoleh dari mengamati saat anak 

aktif baik dalam belajar maupun bermain.  peneliti bisa mendapatkan gambaran 

perkembangan sosial anak dari hasil observasi yang dilakukan dengan lembar 

instrumen penilaian untuk mengukur perkembangan sosial anak.  

Hasil observasi perkembangan sosial anak berupa instrumen penilaian 

terdiri dari empat skala penilaian yaitu: Belum Berkembang (BB), Mulai 

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

Sangat Baik (BSB), sebanyak 14 butir amatan yang merupakan pernyataan 

positif. Pemberian pretest dilakukan pada kelas eksperimen dengan jumlah 

anak yang mengikuti pretest sebanyak 22 anak, terdiri dari 11 laki-laki dan 11 

perempuan. Hasil pretestpada penelitian ini yang dilaksanakan pada tanggal 17 

oktober 2022-21 oktober 2022 dapat dilihat pada sebagai berikut ini: 

a. Menghitung mean atau rata-rata 

𝑋 ̅ =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖
 

𝑋 ̅ =  
541

22
 

𝑋 ̅ = 24 
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b. Menentukan rentang nilai (range) 

R = data tertinggi – data terkecil 

R = 21 – 27  

R = 6 

c. Jumlah kelas Interval 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 22 

K = 1 + (3,3⨯ 1,34) 

K = 1 + 4,5 

K = 5 

d. Panjang kelas Interval 

             𝑃 =
𝑅

𝐾
 

𝑃 =
6

5
 

             𝑃 = 1,2 dibulatkan 2 

e. Menghitung Simpangan Baku (Standar Deviasi) 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 −

(2 𝑓𝑖 𝑥𝑖)2

𝑛

𝑛 − 1
 

𝑆𝐷 =
√

103,289 − (206,578)
        22
22 − 1

 

𝑆𝐷 = √
93,81

22 − 1
 

𝑆𝐷 = √
93,81

21
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5

3

11

3

21-22 23-24 25-26 27-28

             𝑆𝐷 = √4,46 

SD = 2,11 

f. Menghitung Varians 

𝑆1
2 =  

∑( 𝑋𝑖− �̅�)2

𝑛−1
 

𝑆1
2 =  

178

22−1
 

𝑆1
2 =  

178

21
 

𝑆1
2 = 8,47 

g. Membuat tabel kategorisasi frekuensi 

 
Tabel 4.1 Distribusi F Frekuensi Kemampuan Perilaku Sosial Anak di TK Mawar  

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebelum diberi perlakuan 
 

Interva

l 
fi Xi fi.xi xi-x (xi-x)2 

fi(xi-

x)2 

Persentas

e (%) 

21-22 5 21.5 107.5 -2.5 6.25 31.25 33% 

23-24 3 23.5 70.5 -0.5 0.25 0.75 1% 

25-26 11 25.5 280.5 1.5 2.25 24.75 26% 

27-28 3 27.5 82.5 3.5 12.25 36.75 39% 

Jumlah 22 98 541 2 21 93.5 100% 

                

 

Gambar 4.1 Diagram sebelum perlakuan (pretest) 
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Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa 

jumlah siswa yang memperoleh nilai pada interval 21 sebanyak 5 dengan 

persentase yaitu 3%, pada interval 24 sebanyak 3 dengan persentase yaitu 10%, 

pada interval 25 sebanyak 3 dengan persentase yaitu 14%, pada interval 26 

sebanyak 8 dengan persentase yaitu 50%, dan pada interval 27 sebanyak 3 dengan 

persentase yaitu 24%. 

Berdasarkan data hasil pre-test keterampilan perilaku sosial anak di TK 

Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebelum dilakukan perlakuan 

pada 22 anak. Skor terendah 21 poin, skor tertinggi 27 poin, skor rata-rata 24 

poin, dan standar deviasi 6 poin. Data pre-test kompetensi sosial dapat diketahui 

dengan mengklasifikasikan skor masing-masing anak. Interval pretes 

perkembangan sosial dibagi menjadi tiga kategori dalam perhitungan berikut: 

Rendah : x < (µ  ̶  1,0 (σ)) 

x <24  ̶  1,0 (3) 

x <24̶  3 

x< 21 

Sedang  : (µ  ̶  1,0 (σ)) < x <(µ + 1,0 (σ)) 

24̶ 1,0 (3)) < x < 24+  1,0 (3)) 

24̶  3) < x < 24 + 3 

21 < x < 27 

Tinggi  : x > (µ + 1,0 (σ)) 

x >24+  1,0 (3)) 

x> 24+ 1 

x> 27 
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Tabel 4.2 Kategorisasi Persentase Pre-test Kemampuan Perilaku Sosial Anak di 
TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

 

Batas kategori Interval fi Kategori Persentase 

x < (µ   ̶  1,0 (σ)) X < 21 5 Rendah 14 % 

(µ   ̶  1,0 (σ)) < x < (µ + 1,0 (σ)) 21< x < 27 14 Sedang 63 % 

x > (µ + 1,0 (σ)) X > 27 3 Tinggi 23 % 

Jumlah 
 

  22 - 100 % 

 
 

Gambar 4.2 Diagram Kategori Persentase Pretest Kemampuan Perilaku Sosial 
Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.3  dan gambar diagram 4.1  di atas, Berdasarkan 2 

Kategorisasi Persentase Pre-test kemampuan perilaku sosial anak di TK 

Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebelum perlakuan  anak 

yang mendapatkan skor 21  kategori rendah  terdapat 5 orang anak atau 

14%, pada skor  kategori sedang diperoleh 14 orang anak atau 63 %, dan 

pada skor kategori tinggi diperoleh 3 orang anak atau 23%. 
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2. Gambaran Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Setelah 

Melakukan Permainan Petak Umpet di TK Mawar Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa 

Pemberian posttest terhadap anak kelas eksperimen setelah penggunaan 

permainan petak umpet pada anak usia 5-6 tahun TK Mawar Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa, Hasil posttest pada penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 24 Oktober 2022 – 04 November 2022 dapat dilihat pada sebagai 

berikut: 

a. Menghitung Mean atau rata-rata 

𝑋 ̅ =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖
 

𝑋 ̅ =  
909

22
 

𝑋 ̅ = 41 

b. Rentang Nilai (Range) 

R = data tertinggi – data terkecil 

R = 44 – 39  

R = 5 

c. Jumlah kelas Interval 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 22 

K = 1 + (3,3⨯ 1,34) 

K = 1 + 4,5 

K = 5 

d. Panjang kelas Interval 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
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𝑃 =
5

5
 

 

𝑃 = 1 

 

e. Menghitung Simpangan Baku (Standar Deviasi) 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 −

(2 𝑓𝑖 𝑥𝑖)2

𝑛

𝑛 − 1
 

𝑆𝐷 =
√

277,569 − (551,138)
        2

22 − 1
 

𝑆𝐷 = √
25,23

22 − 1
 

𝑆𝐷 = √
25,23

21
 

𝑆𝐷 = √1,20 

SD = 1,095 

f. Menghitung Varians 

 

𝑆1
2 =  

∑( 𝑋𝑖− �̅�)2

𝑛−1
 

𝑆1
2 =  

57

22−1
 

𝑆1
2 =  

57

21
 

𝑆1
2 = 2,71 

g. Membuat tabel kategorisasi frekuensi 
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Tabel 4.3 Distribusi F Frekuensi Kemampuan perilaku Sosial Anak Di Tk Mawar 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah diberikan Permainan 
Petak Umpet (Posttest) 

 

Interval fi Xi fi.xi xi-x (xi-x)2 
fi(xi-

x)2 

Persentase 

(%) 

39 3 42 126 1 1 3 1% 

40 9 43 387 2 4 36 11% 

42 4 45 180 4 16 64 20% 

44 6 47 282 6 36 216 68% 

 Jumlah 22 177 975 13 57 319 100% 

 

 

Gambar 4.3 Diagram setelah perlakuan (posttest) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai pada interval 39 sebanyak 3 dengan persentase yaitu 1%, pada 

interval 40 sebanyak 9 dengan persentase yaitu 11%, pada interval 42 yaitu 

sebanyak 4 dengan persentase 20%, dan pada interval 44 sebanyak 6 dengan 

persentase yaitu 68%. 

Berdasarkan data hasil posttest Kemampuan Perilaku Sosial Anak di TK 

Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah diberi perlakuan dari 22 

3

9

4

6

39 40 42 44

POSTTEST
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anak. Diperoleh nilai terendah 39, nilai tertinggi 44, nilai rata-rata 41, dan standar 

deviasi 1,095Data posttest kemampuan anak  kelompok B2 dapat diketahui 

dengan mengkategorikan nilai tiap anak. Adapun interval posttest kemampuan 

perilaku anak digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan penghitungan 

sebagai berikut: 

Rendah : x < (µ  ̶  1,0 (σ)) 

x < 41̶  1,0 (3)) 

x <41̶  3 

x< 40 

Sedang  : (µ  ̶  1,0 (σ)) < x <(µ + 1,0 (σ)) 

41̶ 1,0 (3)) < x < 41+  1,0 (3)) 

41̶  3) < x < 41+ 3 

39 < x < 44 

Tinggi  : x > (µ + 1,0 (σ)) 

x >41+  1,0 (3)) 

x> 41 + 3 

x> 44 

 
Tabel 4.4 Kategorisasi Persentase Post-test Kemampuan Perilaku Sosial Anak di 

TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 
 

Batas kategori Interval fi Kategori Persentase 

x < (µ   ̶  1,0 (σ)) X < 39 3 Rendah 
14 % 

 

(µ   ̶  1,0 (σ)) < x < (µ + 1,0 (σ)) 39< x < 44 13 Sedang 
59 % 

 
x > (µ + 1,0 (σ)) X > 33 6 Tinggi 27 % 

Jumlah - 22 - 100 % 
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Gambar 4.4 Diagram Kategori Persentase Posttest Kemampuan Perilaku Sosial 
Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel dan gambar diagram di atas, hasil posttest dapat dilihat 

setelah memberikan perlakuan Permainan Petak Umpet TerhadapPerilaku Sosial 

Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Terdapat 14 % 

anak berada pada kategori rendah yang berjumlah 3 orang, 59 % anak berada pada 

kategori sedang yang berjumlah 13 orang dan 27% anak berada pada kategori 

tinggi yang berjumlah 6 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

indikator kemampuan sosial anak di TK Mawar berada pada kategori sedang. 

 

3. Pengaruh Penerapan Permainan Petak Umpet TerhadapPerilaku Sosial 

Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik inferensial yaitu dengan menggunakan uji prasyarat yang terdiri dari 

ujinormalitas, homogenitas untuk memperoleh gambaran apakah terdapat 

pengaruh variabel bebas terhadapvariabel terikat, serta uji t untuk mengetahui 



57 
 

 
 

sejauh mana pengaruh antar variabel. Pengujian dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 24 for windows. 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas data hasil penelitian Pengaruh Permainan 

Petak Umpet Terhadap Perilaku Sosial Anak di TK Mawar Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa menggunakan rumus Uji Kolmogrov 

Smirnov dengan bantuan SPSS 24. 

 

                  Tabel 4.5 Uji Kolmogrov Smirnov 

One-Sampel Kolmogorov-SmirnovTest 

N 22 

Mean .000 

Asymp.Sig. (2-tailed) 0,113 

 

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai 

Asymp. Sig >0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai 

Asymp. Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dari hasil 

output SPSS24 uji normalitas kedua variabel diatas, diperoleh nilai 

Asymp. Sig sebesar 0,027 yang berarti nilai Asymp.Sig >0,05 yaitu 

(0,113 >0,5) maka data tersebut berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian Homogenitas dengan menggunakan Uji levene dari data 

hasil penelitian pada menggunakan permainan petak umpet terhadap 

perkembangan social anak dengan bantuan SPSS 24. 

 

Tabel 4.6  Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Perkembangan sosial Anak 

Levene Statistic Sig. 

0,77 .0783 
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Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yaitu nilai 

Asym.Sig.>0,05 maka berdisribusi data homogen dan jika nilai 

Asym.Sig.<0,05 maka data  tidak berdistribusi data tidak homogen. Dari 

hasil output SPSS 24 uji Homogenitas diperoleh nilai Asym.Sig. sebesar 

0,0783 pada nilai pretest dan posttest yang berarti nilai Asym.Sig.>0,05 

yaitu (0,0783>0,05) maka berdistribusi data homogen. 

 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan softwere statistical 

product and service solution (SPSS) versi 24 yaitu teknik: 

Pairedsamplet-Test. 

 

          Tabel 4.7 Uji Hipotesis teknik Pairedsamplet-Test. 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation 

Pair 

1 

Pretest - 

Posttest 
16.727 2.208 .000 

Berdasarkan pengambilan keputusan : 

1) Nilai signikansi (2-tailed) < 0,05 menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan Antara variabel awal dengan variabel 

akhir ini merupakan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap 

perbedaan perlakuan yang diberikan masing-masing variabel . 

2) Nilai signikansi (2-tailed) > 0,05 menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan Antara variabel awal dengan variabel 

akhir ini merupakan tidak terdapat pengaruh yang bermakna 

terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan masing-masing 

variabel . 
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Berdasarkan tabel Pairedsamplet-Test nilai signifikansi (2-tailed) 

0,000 <0,05 menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara 

variabel Awal (pretest) dengan variabel akhir (posttest) Ini menunjukan 

bahwa terdapat Pengaruh Permainan Petak Umpet terhadap 

perkembangan sosial di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa 

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinan 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .907a .822 .813 .74980119 

 Berdasarkan tabel diatas hasil output SPSS di atas, diperoleh koefisien 

determinan R (Squere) sebesar 0,822 yang berarti pengaruh Permainan Petak 

Umpet Terhadap Perilaku Sosial Anak Di Tk Mawar Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa sebesar % 82 selebihnya 18% dipengaruhi variabel lain diluar 

variabel yang tidak diteliti. 

 

B. Pembahasan 

1. Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum Melakukan Permainan 

Petak Umpet Di Tk Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 oktober 2022-21 

oktober 2022 pada saat sebelum melakukan permainan petak umpet di kelompok 

B2 TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tersebut terlihat 

perkembangan sosial anak masih kurang. Peneliti mengambil sampel sebanyak 22 

orang. Sebelas laki-laki dan sebelas perempuan semuanya merupakan kelompok 

B2 dengan rentang usia 5-6 tahun.  
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Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh bahwa 

perkembangan sosial anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa pada kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan (pretest) berupa 

permainan petak umpet diperoleh nilai terendah 21, nilai tertinggi 27, nilai rata-

rata 24, dan standar deviasi 6 Data (pretest). Kemampuan Perilaku sosial dapat 

diketahui dengan mengkategorikan nilai tiap anak. 

Perkembangan sosial anak yang terjadi di TK Mawar Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa sebelum melakukan permainan petak umpet, sebagian anak 

masih terdapat yang tidak mau bermain bersama dengan temannya, rendahnya 

kerjasama antar anak, dan kurang menerima apabila mengalami kekalahan 

sehingga perkembangan sosial anak di TK Mawar perlu untuk dikembangkan. 

Pada perkembangan sosial anak dalam 3 indikator yaitu: kesadaran diri, rasa 

tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku prososial masih 

belum berkembang dengan baik.  

Hasil pengamatan sosial anak pada indikator pertama; kesadaran diri 

ditemukan, masih ada anak yang belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya begitu juga dengan rasa percaya dirinya. Pada indikator kedua; 

rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain ditemukan, masih banyak 

anak yang belum mampu menaati aturan bermain dan tidak mau menerima 

kekalahan saat bermain. Sedangkan pada indikator ketiga; perilaku prososial 

ditemukan, anak masih belum mampu menghargai hak orang lain, bersikap 

kooperatif, bersikap toleran, dan ditemukan pula anak yang kurang dalam hal tata 

krama dan sopan santun ketika berbicara. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial anak kelas 

B2 TK Mawar sebelum melakukan permainan masih terdapat anak yang belum 

maksimal. Perkembangan perilaku sosial anak sebelum diberikan perlakuan 
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permainan petak umpet, sebagian besar anak masih berada pada kategori sedang 

atau belum berkembang dengan baik. Hal tersebut terjadi karena peneliti melihat 

kurangnya media pembelajaran yang diberikan guru terhadap peserta didik pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, guru lebih banyak menggunakan lembar 

kerja untuk mengembangkan aspek sosial anak.  

Hal diatas sejalan dengan pendapat Syamsu Yusuf perkembangan sosial 

emosional yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri 

dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tempat anak berada.51 Amstrong 

juga berpendapat bahwa kemampuan sosial melibatkan kemampuan untuk 

memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Kemampuan ini melibatkan 

banyak kecakapan, yakni kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan 

berorganisasi sekelompok orang menuju ketujuan bersama, kemampuan 

mengenali dan membaca pikiran orang lain, kemampuan berteman atau menjalin 

kontak.Menurut Joan dan Utami menyatakan bahwa bermain merupakan suatu 

aktifitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, 

intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Bermain merupakan cara yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar TK 

sekaligus ditetapkan sebagai suatu metode pengajaran. salah satunya permainan 

petak umpet yang dapat meningkatkan sikap kooperatif, rasa toleransi, dan masih 

banyak lagi untuk melatih karakter anak. Maka dari itu hal ini perlu diterapkan di 

sekolah TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 

 

 

                                                

 
51Suriyati. Dkk, Peningkatan Sosial Emosional Melalui Metode Bermain Peran Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK. Progran Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, hal. 2. 
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2. Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Setelah Melakukan Permainan Petak 

Umpet TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022 – 04 

November 2022 di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dari 22 

anak mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan berupa permainan petak 

umpet. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data hasil posttest kemampuan 

perilaku sosial anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

diperoleh nilai terendah 39, nilai tertinggi 44, nilai rata-rata 41, dan standar 

deviasi 1,095 data posttest kemampuan anak kelompok B2 dapat diketahui dengan 

mengkategorikan nilai tiap anak. 

Pada saat anak-anak melakukan permainan petak umpet, tanpa sadar anak-

anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa secara langsung 

melatih keterampilan sosial mereka dengan melalui permainan tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan data dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata perkembangan sosial pada ketiga indikator anak usia 5-

6 tahun di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dari sebelum 

melaksanakan kegiatan permainan petak umpet diperoleh nilai rata-rata sebesar 

41. Hal ini dikarenakan anak tidak diajarkan secara langsung pada pembelajaran 

sosial tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan orang lain dan bersikap 

percaya diri.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 21 Oktober 2022, pembelajaran sosial hanya dilakukan melalui media 

gambar dan lembar kerja saja. Sedangkan pada tanggal 24 Oktober 2022-04 

November 2022 pada saat setelah melakukan permainan petak umpet nilai rata-

rata perkembangan sosial anak pada indikator pertama; kesadaran diri diperoleh 

nilai pretest sebesar 1,61, sedangkan nilai yang diperoleh posttest 3,20 dan 
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mengalami peningkatan sebesar 1,59. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu 

permainan petak umpet dimainkan secara langsung, sehingga otomatis 

perkembangan sosial anak untuk indikator kesadaran diri akan mendapat stimulus 

dan mengalami peningkatan perkembangan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Qoyyimah dkk, yang menyatakan bahwa 

setelah pengenalan permainan tradisional, perkembangan sosial anak meningkat 

menjadi kategori sedang dibandingkan dengan penilaian sebelumnya kategori 

rendah.Hal ini membuktikan bahwa perkembangan sosial anak pada indikator 

kesadaran diri berkembang dengan baik setelah diberikan perlakuan kepada anak 

melalui permainan tradisional.52 

Pada indikator kedua; rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang 

lain, diperoleh nilai pretest sebesar 2,02, sedangkan nilai yang diperoleh posttest 

sebesar 3,17 dan mengalami peningkatan sebesar 1,15. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo yang 

menemukan bahwa pemberian permainan tradisional untuk perkembangan sosial 

anak usia 5 sampai 6 tahun berhubungan dengan perkembangan sosial anak terkait 

dengan rasa tanggung jawab yang dapat mereka latih. Studi ini menunjukkan 

bahwa setelah menggunakan permainan tradisional, anak dapat mengalami 

peningkatan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain yang merupakan 

salah satu indikator perkembangan sosial.53 

Pada indikator ketiga, perilaku prososial dalam bermain diperoleh nilai 

pretest sebesar 1,91, sedangkan nilai posttest yang diperoleh sebesar 3,18 dan 

                                                

 
52 Nurul Qoyyimah, dkk. “Penerapan Permainan Tradisional Untuk Meningkatkan 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelompok A di RA Baitul Muta’allim”.Jurnal Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini 4, No. 2 (2016): 21-34. 
53 Joko Waluyo. “Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Kemampuan Sosial dan 

Emosional Pada Anak Kelompok B TK Srijaya Palembang”.Skripsi. Palembang: Universitas 

Sriwijaya, 2017. 
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menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 1,27. Peningkatan nilai yang 

terjadi setelah melakukan permainan petak umpet tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Pada dasarnya permainan ini dimainkan secara berkelompok/tim 

sehingga terjadi interaksi sesama anak serta mengandalkan kekompakan yang 

dapat membantu anak dalam; (1) Anak mampu bermain dengan teman sebayanya, 

(2) Anak mengetahui perasaan temannya ketika marah, sedih dan bahagia, (3) 

Anak mampu berbagi tempat bersembunyi saat bermain dengan temannya, (4) 

Anak mampu menghargai hak orang lain atau tidak mengganggu teman ketika 

sedang bermain, (5) Anak mampu menyelesaikan masalah ketika sedang bermain, 

(6) Anak mampu bersikap kooperatif dengan temannya, (7) Anak mampu 

menunjukkan sikap toleran, (8) Anak mengetahui tata krama dan sopan santun 

ketika berbicara. 

Hal ini sejalan dengan pengamatan Achroni bahwa permainan tradisional 

memiliki keunggulan dalam mendorong perkembangan sosial sejak dini, yaitu: (1) 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi anak karena permainan tradisional 

dimainkan secara bersama-sama, (2) mengembangkan  sikap kooperatif, (3) 

meningkatkan sikap toleransi, dan (4) mengajarkan kedisiplinan dan kesopanan.54 

Nilai pretest perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun sebelum bermain 

petak umpet di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terlihat lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai post-test setelah anak-anak bermain petak 

umpet menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena, 

pada saat peneliti memperkenalkan kepada anak-anak tentang permainan petak 

umpet terlihat banyak dari mereka sangat antusias ingin memainkan permainan 

                                                

 

54Keen Achroni.Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui Permainanan 

Tradisional. Jakarta: Javalitra, 2012. 
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petak umpet. Kemudian, saat permainan berlangsung terlihat anak-anak sangat 

senang dan menjadi lebih bersemangat.    

 

3. Pengaruh Permainan Petak Umpet Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia 5-6 

Tahun di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian menggunakan analisis pengujian hipotesis dengan 

analisis statistik inferensial menggunakan regresi linear sederhana dengan uji 

signifikansi uji t. Berdasarkan tabel Pairedsamplet-Test nilai signifikansi (2-

tailed) 0,000 <0,05 menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara 

variabel awal (pretest) dengan variabel akhir (posttest), ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh permainan petak umpet terhadap perkembangan sosial di TK 

Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. sehingga peneliti dapat 

menyimpulkan  bahwa “Ada Pengaruh Permainan Petak Umpet terhadap 

Perilaku Sosial Anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan, 

permainan petak umpet memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan 

sosial anak. Dibuktikan dengan hasil penelitian, dimana terdapat peningkatan 

perkembangan sosial anak setelah melakukan permainan petak umpet ditunjukkan 

dengan perolehan angka rata-rata pretest sebesar 24, sedangkan posttest sebesar 

41. Data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dari nilai rata-rata 

perkembangan sosial anak sebelum menggunakan permainan petak umpet dan 

menunjukkan ada pengaruh yang diperoleh setelah menggunakan permainan petak 

umpet. 

Hal di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubingah, sudah 

sesuai dengan yang digambarkan oleh peneliti di atas. Penelitian yang dilakukan 

ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh permainan tradisional terhadap 
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perkembangan sosial emosional anak usia dini kelompok B (5-6 Tahun) di TK 

Dharma Wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian 

stimulasi berupa permainan tradisional dapat meningkatkan kreatifitas anak dan 

dapat mendorong anak untuk bersosialisasi dengan anak lainnya.55 

Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Novita 

Ambaryani, Ngadino Yustinus, dan Yudianto Sujana tentang efektivitas 

permainan tradisional terhadap keterampilan sosial pada anak TK kelompok B di 

Gugus IV Kec. Banjarsari Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

perbedaan keterampilan sosial antara anak yang mendapatkan permainan 

tradisional dan nontradisional, memiliki skor lebih tinggi dibandingkan anak yang 

tidak mendapatkan perlakuan.Terdapat juga perbedaan keterampilan sosial anak 

sebelum dan sesudah bermain tradisional. Rata-rata nilai yang diperoleh lebih 

tinggi ketika setelah diberikan permainan tradisional dari pada sebelum diberikan 

permainan tradisional.56 

Terkait dengan perilaku sosial yang terdapat dalam jurnal pendidikan 

fisika dengan judul faktor-faktor kesulitan belajar fisika pada peserta didik kelas 

IPA sekolah menengah atas, pada hasil dan pembahasan. Ada beberapa temuan 

dalam penelitian ini diantaranya faktor internal yang mempengaruhi kesulitan 

belajar peserta didik yaitu; peserta didik cepat lelah, kemampuan daya tangkap 

dan keaktifan peserta didik berbeda-beda, kurangnya minat peserta didik dalam 

belajar fisika. Sementara itu, untuk faktor eksternal; suasana belajar tidak 

kondusif, suara bising dari luar dan lain sebagainya. Setiap aspek yang diteliti 

                                                

 
55 Siti Yulfa Rubingah. “Pengaruh Permainan Tradisional Gobag Sodor Terhadap 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B (5-6 Tahun) di TK Dharma Wanita 

01 Panggungduwet Blitar”. Skripsi.Tulungagung: Institut Agama, 2018.   
56 Novita Ambaryani, dkk. “Efektivitas Permainan Tradisional Terhadap Keterampilan 

Sosial Anak Kelompok B Tk Se-Gugus Kecamatan Banjarsari Surakarta”.Jurnal PG-PAUD UNS 

1, no. 1 (2014): h. 1-7. 
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baik faktor internal maupun eksternal pada dasarnya saling berkaitan. Faktor-

faktor kesulitan belajar, tinggal selanjutnya menjadi tantangan para guru dalam 

upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik mata pelajaran fisika.57   

Terkait dengan perilaku sosial yang terdapat dalam jurnal pendidikan guru 

madrasah ibtidaiyah dengan judul analisis kesulitan belajar mahasiswa pendidikan 

guru madrasah ibtidaiyah pada pembelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa PGMI B angkatan 

2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada mata kuliah 

pembelajaran PAI, kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan dan metode 

pembelajaran yang digunakan monoto. Terdapat dua faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 

kondisi kesehatan, rendahnya minat belajar, serta kurangnya motivasi belajar. 

Sedangkan faktor eksternal mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan belajar di 

universitas, metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, keadaan 

ruang belajar yang kurang nyaman sehingga dari beberapa faktor tersebut akan 

mempengaruhi perilaku sosial anak.58 

Karena peneliti melihat model pembelajaran di TK Mawar lebih banyak 

menggunakan lembar kerja maka pada pengelolaan pendidikan, guru seharusnya 

mempunyai otoritas penuh dalam mengembangkan kurikulum, yakni guru bebas 

menambah atau mengubah isi kurikulum tersebut dengan mengacu atau 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didiknya. Tidak 

menutup kemungkinan apabila terjadi kolaborasi dan elaborasi antara K13 dari 

                                                

 
57 Abbas, A., & Hidayat, MY (2018). Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Fisika Pada Peserta 

Didik Kelas IPA Sekolah Menengah Atas. JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 6 (1), 45-50. 
58 Nurjanah, Saprin, Rosdiana, dkk. (2022). Analisi kesulitan belajar mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada pembelajaran PAI. JPMI (Jurnal Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah), 4 (2), 125-132. 
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SISDIKNAS dengan kurikulum PAUD yang disusun oleh guru, sehingga menjadi 

kurikulum dengan ciri khas PAUD dan akan membentuk reputasi PAUD.59  

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur diperoleh data bahwa TK Aulia 

Samata telah mengimplementasi kurikulum 2013 (K13) sejak awal pendiriannya 

pada tahun 2010. Instrumen angket juga menunjukkan bahwa semua unsur 

kurikulum telah diorientasikan kepada pengembangan K13 seperti pendidikan 

karakter bagi peserta didik dan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan 

peserta didik.60 

Maka dari itu, ketika anak-anak bermain petak umpet, mereka secara 

langsung berpartisipasi dalam berbagai jenis kegiatan keterampilan sosial, 

sehingga peneliti dapat melihat apa yang mereka tunjukkan saat berinteraksi 

dengan teman sebayanya. Dapat disimpulkan bahwa petak umpet meningkatkan 

perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Mawah Kecamatan Somba Oup 

Kabupaten Gowa dan berdampak positif bagi perkembangan sosial anak. 

 

 

 

                                                

 
59 U, Kusyairy., Sartika, ID, Hidayah, H., dkk. (2018). IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SULAPA EPPA. NANAEKE: Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, 1 (1), 25-34.  
60 M. Yusuf Tahir, Ismawati, Rismayani, dkk. (2018). Manajemen Kurikulum Pada 

Taman Kanak-kanak Aulia Samata. Nanaeke: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, 1 (1), 

63-72. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Permainan 

Petak Umpet Terhadap Perilaku Sosial Anak di TK Mawar Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan sosial anak sebelum melakukan permainan petak umpet 

terhadap perilaku sosial anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa diperoleh nilai terendah 21, nilai tertinggi 27, dan nilai 

rata-rata 24.  

2. Perkembangan sosial anak setelah melakukan permainan petak umpet 

terhadap perilaku sosial anak di TK Mawar Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa diperoleh nilai terendah 39, nilai tertinggi 44, dan nilai 

rata-rata 41. 

3. Terdapat pengaruh permainan petak umpet terhadap perilaku sosial anak 

di TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pengaruh ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan antara nilai 

pretest yaitu sebesar 24, sedangkan posttest sebesar 41. Serta dengan 

melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik inferensial 

menggunakan regresi linear sederhana dengan uji signifikansi uji t. 

Berdasarkan tabel Pairedsamplet-Test nilai signifikansi (2-tailed) 0,000 

<0,05 menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel 

awal (pretest) dengan variabel akhir (posttest), ini menunjukan bahwa 

“Ada Pengaruh Permainan Petak Umpet terhadap Perilaku Sosial Anak di 

TK Mawar Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. 
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B.  Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, dengan adanya permainan petak umpet di TK Mawar 

kecamatan somba opu kabupaten gowa terlihat berpengaruh, saat peneliti 

memberi perlakuan terlihat peserta didik sangat semangat saat bermain 

permainan petak umpet. 

2. Bagi orang tua, peneliti berharap agar orang tua lebih aktif untuk memberi 

pembelajaran kepada anaknya dirumah terutama pada aspek sosialnya. 

3. Bagi pendidik dan instansi sekolah, dalam hal ini para pendidik harus lebih 

memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan 

sosialnya, selain itu juga pendidik harus mengembangkan aspek-aspek 

perkembangan anak yang lainnya seperti kognitif, emosional, motorik, 

agama dan moral, seni. 

4. Bagi masyarakat, peneliti berharap permainan petak umpet dapat 

dilestarikan kembali agar tidak hilang karena memiliki banyak manfaat 

dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya terutama dalam 

aspek sosial. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam dengan jumlah sampel lebih besar lagi serta faktor-faktor lain 

yang menunjang mengembangkan aspek sosial anak. Dengan menvariasikan 

media ajar, kegiatan pembelajaran, variabel penelitian, metode penelitian 

dan berbagai penunjang penelitian lainnya agar hasil penelitian yang 

diperoleh nanti memiliki variasi terbaru. 
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Lampiran 4 : Dokumentasi 

 

Gambar 1 

Sebelum permainan petak umpet di mulai anak-anak melakukan hompimpa untuk 

menentukan siapa yang menang (menjadi tikus) dan siapa yang kalah (menjadi 

kucing) terlebih dahulu 

 

 
 

Gambar 2 

Setelah hompimpa maka anak yang kalah (si kucing) akan menjaga benteng dan 

menghitung angka 1-10 sampai pemain yang lain bersembunyi (si tikus) 
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Gambar 3 

Setelah semua anak bersembunyi maka penjaga (si kucing) akan mencari anak-anak 

yang bersembunyi (si tikus) untuk dijadikan sebagai penjaga selanjutnya 

 

Gambar 4 

Setelah anak ditemukan dari tempat persembunyiannya (si tikus) maka anak 

tersebut menggantikan posisi penjaga benteng sebelumnya menjadi (si kucing)  
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Gambar 5 

Terlihat anak-anak sedang bersembunyi 

 

Gambar 6 

Penjaga benteng (si kucing) mendapati anak-anak yang bersembunyi (si tikus) dan 

dilakukan secara berulang-ulang sampai selesai
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