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ABSTRAK 

Nama  : Suhanir 

Nim  : 20900116031 

Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul :Pengaruh Permainan Tradisional Gerak Lagu Terhadap 

Perkembangan Sosial Anak Usia 4-6 Tahun Desa Baraya 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perkembangan sosial anak usia 4 -6 tahun 

Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto sebelum melakukan permainan tradisional gerak 

lagu (2) Untuk mengetahui perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kec. 

Bontoramba Kab. Jeneponto setelah melakukan permainan tradisional gerak lagu (3) Untuk 

mengetahui adanya pengaruh permainan tradisisonal gerak lagu terhadap perkembangan sosial 

anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group preetest-posttest design. 

Populasi pada penelitian ini adalah anak usia 4-6 tahun di Desa Baraya Kec.Bontoramba Kab. 

Jeneponto yang berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu 

nonprobability sampling Instrument yang digunakan adalah pedoman observasi dan format 

dokumentasi Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan Sosial Anak sebelum melakukan 

permainan tradisional gerak lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya  berada pada kategori 

sedang dengan rentang nilai 17-21 dengan nilai rata -rata 20. (2) Perkembangan sosial anak setelah 

melakukan permainan tradisional gerak lagu pada anak usia 4 -6 tahun Desa Baraya  berada pada 

kategori Tinggi  dengan rentang nilai 42-47 dengan nilai 42 (3) hasil penelitian jika dibandingkan 

sebelum dan setelah melakukan permainan tradisional gerak lagu  maka terdapat pengaruh positif 

terhadap anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto   

 Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian melalui permainan trad isional gerak dan 

lagu dapat disimpulkan bahwa bermain permainan tradisional gerak dan lagu dapat membantu 

anak berinteraksi dengan baik bersama teman sebayanya  

Kata Kunci : Permainan Tradisioanl, Gerak Lagu, Perkembangan Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Secara bahasa Pendidikan  berasal  dari bahasa Yunani, paedagogy, yang 

mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh 

seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan paeda 

gogos. Dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan sebagai educate yang 

berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris 

pendidikan diistilahkan to educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih 

intelektual1. 

 Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan 

pembentukan keterampilan saja, namun mencakup usaha untuk mewujudkan 

keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup 

pribadi dan sosial yang memuaskan.2  

 Sistem Pendidikan Nasional (dalam Tim Penyusun, 2006) adalah 

kelompok anak yang berada pada usia sejak lahir (0 tahun) sampai dengan enam 

tahun (6 tahun). Namun, adapula beberapa para ahli yang beranggapan bahwa 

rentang usia anak usia dini itu 0-8 tahun.3 

 
1 Abdul Kadir and Ahmad Fauzi, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2012). 
2 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta, 2003). 
3 Hazhira Qudsyi, ‘Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Yang 

Bebasis Perkembangan Otak’, Jurnal Buletin Psikologi, 18.2 (2010). 
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 PAUD merupakan Pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam 

dalam pembangunan sumber daya manusia. Sesuai pasal 28 Undang-undang 

Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar 

dengan Pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, 

PAUD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Sistem 

Pendidikan Nasional. Walaupun pendidikan prasekolah bukan merupakan 

kewajiban dan prasayarat untuk memasuki sekolah dasar.4 

 PAUD adalah suatu upaya untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan 

itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur 

bangsa serta agama.5  

 Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu Lembaga 

pendidikan yang dapat memfasilitasi anak dalam mengoptimalkan segala potensi 

perkembangan yang ada pada dirinya, terutama pada anak usia dini. PAUD 

bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak anak (the whole child) agar 

kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsalah suatu bangsa. 

Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Oleh karena 

 
4 besse marjani Alwi and others, ‘Manajemen Peserta Didik Pada Taman Pendidikan 

Anak Usia Dini Do’a Ibu’, Jurnal Nanaeke, 1.1 (2018), 13 <https.//jurnal.uin-alauddinn.ac.id>. 
5 latif mukhtar, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Aplikasi  (Jakarta, 

2013). 
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itu, anak perlu dibimbing agar mampu memahamiberbagai hal tentang dunia dan 

isinya. PAUD merupakan salah satu media dan wadah untuk membimbing anak 

dalam mengenali dunianya.6 

 Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu 

proses perkembangan dengan pesat dab fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Anak usia dini ini berada pada rentang usia 0-8 tahun masa ini proses 

pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa 

yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran 

sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan 

karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. 

  Anak usia dini lahir sampai enam tahun merupakan usia yang sangat 

menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Usia itu 

sebagai usia penting bagi pengembangan intelegensi permanen dirinya, mereka 

juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi. Informasi tentang 

potensiyang dimiliki anak usia dini itu, sudah banyak terdapat pada media massa 

dan media elektronik lainnya.7 

 Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nahl /16: 78: 

وَالأّ   هَتكِمُْ لاَ تعَلمَُوْنَ شيَعْاً وَ جَعَلَ لكَمُُ الَسَّمْعُ  مِن بطُوُ نِ أُ مَّ  وَالله أَ خْرَ جَكمُ 

تثَكْرُُونَ         لعَلََّكمُْ   بْصَرَ وَالْأفَعِدَةَ 

 
6 Hazhira Qudsyi, ‘Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Yang 

Bebasis Perkembangan Otak’, Jurnal Buletin Psikologi, 18.2 (2010). 
7 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini  (Jakarta: pt indeks, 

2013). 
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Terjemahan “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sedikitpun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. ( QS. An-Nahl 
/16: 78) 

 

 Orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, dari 

merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan 

pertama dibentuk dalam kehidupan keluarga. Orangtua atau ayah dan ibu 

memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-

anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu adadisampingnya. Oleh 

sebab itu, anak meniru perilaku ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta 

pada ibunya.8 

 Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain sebagai amanah 

dari Allah swt. Anak juga merupakan cikal bakal yang akan memelihara, 

mempertahankan, dan juga mengembangkan hasil pembangunan demi 

kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan untuk 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya secara 

utuh dan seimbang. Memberikan perlindungan terhadap anak, baik jasmani 

ataupun rohani, keharusan yang selaras dengan perintah Allah swt.9 

 Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang 

kehidupan seorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak anak sedang 

mengalamiperkembangan yang sangat pesat (eksplosif), begitupun dengan 

perkembangan fisiknya. Dengan kata lain, bahwa anak usia dini sedang dalam 

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang sangat pesat. 

 
8 Ihsan Dcholfany and Uswatun Hasanah, Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep 

Islam (Jakarta: AMZA, 2018). 
9 azhari, , Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Al-Quran (jakarta, 2018). 
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Selain fisik dan mental, perkembangan fisik/motorik, moral (termasuk 

kepribadian, watak, dan juga akhlak), social emosional, intelektual dan bahasa 

juga berlangsung sangat pesat.10 Oleh karena itu, usia dini juga disebut tahun 

keemasan atau golden age. 

 Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi; 

meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja 

sama.11 Perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan pribadi 

dengan cara melatih kepekaan diri terhadap rangsangan sosial menuju 

pendewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis dan 

berkesinambungan yang dapat dilihat dari kemampuan belajar, memecahkan 

masalah dan kemampuan bahasa yang baik 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mengkaji judul Pengaruh 

Permainan Tradisional Gerak Lagu Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 4-

6 Tahun Desa Baraya Kec Bontoramba Kab Jeneponto 

B. Rumusan Masalah, 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun sebelum 

melakukan permainan tradisional gerak lagu? 

 
10 Ni Kadek Nelly Paspiani, ‘Keigiatan Latihan Gerak Dan Lagu (Jeruk Bali) Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan Anak, 1 

(2015), 539. 
11 Dadan Suryana , Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak  

(Jakarta: Kencana, 2018). 
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2. Bagaimana perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun setelah 

melakukan permainan tradisional gerak lagu? 

3. Apakah permainan tradisional gerak lagu berpengaruh positif terhadap 

perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun? 

C. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel mendefenisikan variabel secara operasioanl 

berdasarkan karakteristik yang diamatai memungkinkan peneliti untuk melakukan  

observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.12 

Variabel yang digunakan pada peneliti ini yaitu, variabel bebas (X) dan varibel 

terikat (Y). berikut penjelasan dari dua variabel tersebut. 

1. Variabel bebas (Independen Variabel) atau variabel pengaruh atau variabel 

penyebab atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (variabel akibat) dan diduga terjadi terlebih dahulu.13 Pada 

penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah kegiatan yang 

mengikuti permainan tradisional gerak lagu.  

2. Variabel tidak bebas/terikat atau variabel terpengeruh (dependent 

variabel), adalah variabel akibat, yang diduga terjadi kemudian.14 Pada 

penelitian ini, yang termasuk variabel terikat adalah perkembangan sosial. 

Perkembangan sosial merupakan  kemampuan anak untuk beraktivitas 

 
12 Dodiet Aditya, Metodologi Research Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasioan , 

2013. 
13 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula  

(Makassar: Sibuku, 2018). 
14 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula  

(Makassar: Sibuku, 2018). 
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yang melibatkan anak untuk bekerja sama sehingga anak memiliki sifat 

simpati dan empati dalam kelompok bermainnya.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebelum melakukan 

permainan tradisional gerak lagu 

2. Untuk mengetahui perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto setelah melakukan 

permainan tradisional gerak lagu 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif permainan gerak lagu terhadap 

perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

peneliti hendak mempunyai manfaat penelitian, dimana manfaat penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis (langsung) dan manfaat praktis (tidak 

langsung). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khusus dalam pendidikan anak udia dini. 
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a. Memberikan pembahasan yang baru untuk pembaharuan kurikulum ditaman 

kanak-kanak yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan anak. 

b. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gerak lagu 

terhadap perkembangan sosial anak. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat dari penelitian praktis ini terbagi menjadi 3 yaitu: 

a. Bagi guru 

 Membantu guru dalam membuat metode pembelajaran dalam memberikan 

stimulasi perkembangan sosial anak 

b. Bagi anak 

 Melatih perkembangan sosial anak dalam permainan gerak lagu 

c. Bagi peneliti 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menjadikan 

sebagai informasi awal bagi peneliti yang akan mengkaji tentang 

perkembangan sosial anak 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang  suatu gejala atau 

kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis adalah suatu 

harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan suatu variabel-variabel 

didalam masalah penelitian.15 Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

 
15 Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Yogyakarta: Alfabeta , 2011). 
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suatu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah, hipotesis 

dari penelitian ialah: 

Terdapat pengaruh positif permainan tradisional gerak dan lagu terhadap 

perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab. 

Jeneponto. 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ni Nyoman Serianti dan Nur Hayati Berdasarkan hasil identifikasi 

permainan tradisional gerak dan lagu dapat menstimulasi berbagai aspek 

perkembangan anak khususnya aspek keterampilan sosial. Melalui permainan 

tersebutanak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya, anak belajar 

kekompakan dalam tim, anak belajar mengendalikan emosi serta anak belajar 

bertanggung jawab, anak belajar patuh pada peraturan dan mampu menerima 

sanksi serta belajar menghargai orang lain.16 

Inarah Huwaina Berdasarkan  hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 

bahwasanya perkembangan sosial emosional anak melalui permainan gerak dan 

lagu sudah “Berkembang Sangat Baik”. Gerak dan lagu mampu mengembangkan 

sosial emosional anak melalui gerakan tubuh seperti mengangkat kedua tangan 

keatas, menggerakkan kepala keatas dan kebawah, kekiri dan kekanan melalui aku 

dan guru cinta Indonesia. Saat melakukan senam tersebut anak sangat antusias dan 

 
16 Ni Nyoman Serianti and Nurhayati, ‘Permainan Tradisional Jawa Gerak Dan Lagu 

Untuk Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak Usia Dini’, Artike Permainan Tradisional 

(Pendidikan Seni Tari PGPAUD), 2017, 14. 
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bersemangat karean senam aku dan guru cinta Indonesia memiliki irama dan 

gerakan yang sangat lucu.17 

 Dwi Nurhayati Adhani dan Inmas Toharoh Hidayah Dari hasil penelitian 

permainan tradisional dapat menstimulus berbagai aspek perkembangan anak 

khususnya aspek keterampilan sosial. Melalui permainan Ular-Ularan anak dapat 

belajar mengendalikan emosi, bersosialisai, kekompakan, serta belajar 

menghargai orang lain. dengan demikian adanya permainan tradisional gerak dan 

lagu mampu menstimulasi keterampilan sosial  anak sehingga dapat menjadikan 

pribadi anak yang memiliki kecerdasan emosional.18 

 Saparida Z Berdasarkan Analisa yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan. Melalui permainan tradisional 

dapat meningkatkan perkembangan sosial anak sehingga anak mampu memiliki 

rasa tanggung jawab, tolenrasi, kedisiplinan, interaksi antar teman sebaya, sikap 

kepedulian, berkomunikasi dengan baik, memiliki sifat empati, menaati aturan 

(disiplin), bisa bekerja sama serta mampu menghargai orang lain.19 

 Furkanawati Handani Mbleo Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat pengaruh terhadap perkembangan sosial melalui permainan 

tradisional. Pada saat melakukan permainna tradisional anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu berinteraksi dengan baik 

 
17 Inarah Huwaina, ‘Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Gerak 

Dan LaguDi Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung’, Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini, 2018, 95. 
18 Dwi Nurhayati Adhani and Inmas Toharoh Hidayah, ‘Peningkatan Keterampilan Sosial 

Anak Melalui Permainan Tradisional Ular-Ularan’, Jurnal PGPAUD Trumojoyo, 1.2 (2014), 146. 
19 Saparida Z, Kajian Pustaka Pengembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan 

Tradisional Ular Naga Pada Anak Usia 5-6 Tahun 2020. 
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dengan teman sebayanya, anak mampu mengontrol emosi, serta anak mampu 

berperilaku sopan terhadap orang sekitar.20 

Nurainiyah dan Novita Widiyaningrum Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti Penggunaan metode bermain gerak dan lagu ini sangat 

berpengaruh pada emosi anak, sehingga bermain gerak dan lagu bisa digunakan 

untuk meningkatkan aspek perkembangan sosial emosional anak. Ketika bermain 

gerak dan lagu anak-anak mampu membangkitkan rasa kesadaran diri, tanggung 

jawab dan perilaku prososial mereka.21 

 Inara Huwaina Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di 

TK Assalam I Sukarame Bandar Lampung,  Penulis dapat mengambil kesimpulan 

dari keseluruhan pembahasan ini bahwa perkembangan sosial emosional anak 

melalui permainan gerak dan lagu sudah “ Berkembang Sangat Bagus”.22 

 Ucik Nurhayati Peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi 

permainan tradisional dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini 

dimana peserta didik mampu bertanggung jawab, menyelesaikan tugas, mengikuti 

atauran bermain, menunjukkan rasa percaya diri, dan mampu mengendalikan 

reaksi (sakit tetapi tidak menangis, marah tapi tidak memukul).23 

 Shofyatun AR dan Nirmala Berdasarkan hasil penelitian permainan dapat 

dimainkan oleh beberapa orang anak sehingga didalam bermain ada interaksi 

 
20 Furkanawati Handani Mbleo, ‘Analisis Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 

Dini Pada Permainan Tradisional’, 2019, 74. 
21 Nurainiyah dan Novita Widyaningrum, ‘Metode Bermain Gerak Dan Lagu Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, Vol. 2 No. 1 November 2021, 6. 
22 Inarah Huwaina, Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Gerak 

Dan Lagu di Taman Kanak-Kanak Assalam I Sukarame Bandar Lampung, 2018. 95.  
23 Ucik Nurhayati.  Implementasi Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan Sosial 

Emosional Anak Usia Dini Di Kelompok A RA Permata Hati A-Mahalli Brajan Pleret Bantul 

Yogyakarta. 2019.131. 
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antara satu anak dengan anak yang lainnya.Permainan tradisional menjadi media 

pembelajaran bagi anak-anak untuk bersosialisasi, berinteraksi, bekerja sama, 

saling mendukung, saling percaya dan saling menolong.24 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

permainan tradisional gerak lagu terdapat pengaruh dalam mengembangkan 

perkembangan sosial anak. Perubahan sosial anak dapat dilihat ketika anak 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, berkolaborasi dengan orang lain, 

menunjukkan sikap antusiasme dalam permainan, mematuhi aturan bermain, 

mengendalikan perasaan ketika sedang marah dan sedih serta mampu menghargai 

orang lain 

 
24 Shofyatun AR dan Nirmala. Permainan Tradisional Sebagai Upaya Menstimulasi 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini. Early Childhood Education Journal Of 

Indonesia 1 (2). 2018.37. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Permainan Tradisional 

1. Pengertian Permainan Tradisional 

 Permainan untuk anak usia dini adalah permainan yang dapat merangsang 

kreativitas dan menyenangkan bagi anak. Permainan yang diberikan kepada anak 

tidak harus yang mahal, yang penting aman dan berkualitas dengan 

mempertimbangan usia anak, minat, kreativitas dan keamanan. Kenyataan 

menunjukkan bahwa banyak orang tua beranggapan bahwa permainan yang 

berkualitas adalah jenis-jenis permainan dari bahan-bahan yang mahal, dan orang 

tua akan bangga bila bisa membelikan permainan bagi anaknya dari luar negeri 

(permainan import).25  

 Permainan tradisional atau yang lebih dikenal sebagai permainan rakyat, 

merupakan kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi 

juga sebagai alat untuk memelihara dan menjalin agar hubungan sosial semakin 

erat diantara rakyat/masyarakat. Pada saat ini permainan tradisional sudah 

ditinggalkan oleh masyarakat atau anak-anak dan mereka banyak yang beralih ke 

pada permainan modern seperti play station, game online, video game dan lain-

lain.26 

 
25 Hidayatu Munawaroh, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Dengan Permainan 

Tradisional Engklek Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan 

Anak, 1.2 (2017). 
26 Juwairlah and Meuen Galah, ‘Permainan Tradisional Aceh Sebagai Media Untuk 

Meningkatkan Kesehatan Dan Kecerdasan Anak Usia Dini’, 1.2 (2016). 
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 Permainan tradisional sering juga disebut sebagai permainan rakyat, 

merupakan permainna yang tumbuh dan berkembang di masa lalu terutama 

tumbuh di masyarakat pedesaan. Permainan tradisional juga merupakan 

permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Permainna tradisional juga mengandung nilai-nilai positif bagi 

pembentukan karakter anak, misalnya nilai sportivitas, kejujuran, keuletan, 

kesabaran, ketangkasa, keseimbangan, kegesitan (keterampilan motorik) 

kreativitas dan kemampuan menjalin kerjasama dengan orang lain.27 

 Permainan tradisional atau yang lebih dikenal dengan permainan rakyat 

merupakan permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya. Permainan tradisional merupakan kegiatan rekreatif yang 

tidak hanya bertujuan untuk menghibur tetapi juga untuk menjalin agar hubungan 

sosial semakin erat dan juga mengandung nilai-nilai positif bagi pembentukan 

karakter anak 

2. Nilai dan Manfaat Permainan Tradisional 

 Nilai dan manfaat permainan tradisional terhadap perkembangan sosial 

anak usia dini: 

a. Nilai deteksi dini untuk mengetahui anak yang mempunyai masalah 

b. Nilai sosial, anak belajar keterampilan sosial yang akan berguna untuk bekal 

dalam kehidupan nyata. 

 
27 dkk. Novita Ambaryani, ‘Efektivitas Permainan Tradisional Terhadap Keterampilan 

Sosial Anak Kelompok B TK Se-Gugus Lv Kecamatan Banjarsari Surakarta Tahun Ajaran 

2013/2014’, 1. 
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c. Nilai untuk perkembangan fisik yang baik. Aktivitas fisik meliputi kegiatan 

untuk berolahraga, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan 

tubu,mengembangkan keterampilan dalam pertumbuhan anak. 

d. Nilai untuk kesehatan mental yang baik, yaitu: membantu anak untuk 

mengkomunikasikan perasaanya secara efektif dengan cara alami, mengurangi 

kecemasan, pengendalian diri, pelatihan konsentrasi. 

e. Nilai problem solving, anak belajar memcahkan masalah sehingga kemampuan 

anak tersebut bisa ditransfer kehidupan nyata.28  

Permainan tradisional (Ular Naga) memiliki banyak manfaat untuk 

dapat mengembangkakan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Permainan 

ular naga sangat baik untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak, 

mengembangkan kemampuan fisik motorik. Permainan ular naga juga 

mengajarkan anak mengutamakan partnership, karena dalam permainan ular naga 

anak berinteraksi dengan teman sebayanya.29 

3. Permainan Tradisional Gerak Lagu (Ular Naga) 

Ular naga merupakan permainan tradisional yang terdiri dari 

beberapa anak. Permainan tradisional ular naga ini juga merupakan permainan 

yang berkelompok. Permainan ini juga mampu membuat anak merasa senang, 

 
28 Haerani Nur, ‘Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisonal’, 

Jurnal Pendidikan Karakter, 3.1 (2013). 
29 Wiwit Mulyani, Peran Aktivitas Bermain Ular Naga Terhadap Perkembangan Motorik 

Kasar Di Taman Kanak-Kanak Melati Rejosari Mataram Lampung Tengah. 2018. 26 
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bebas, memupuk kepemimpinan, mampu bermain bersama, patuh terhadap 

peraturan dan mampu memecahkan masalah.30 

Permainan ular naga merupakan salah satu permainan tradisional di 

Indonesia. Pada permainan ini anak-anak berbaris berpegangan pada “buntut” 

yaitu ujung baju atau pinggang anak yang ada didepannya. Seorang anak yang 

paling besar bermain sebagai induk dan berada paling depan dibarisan, selain itu 

terdapat dua anak yang berperan sebagai gerbang dengan berdiri saling 

berhadapan dan saling berhadapan diatas tangan diatas kepala.31 

Dalam permainna tradisional ular naga terdiri dari beberapa anak 

untuk membentuk seperti ular memanjang da nada dua orang yang bertugas 

sebagai mulut ular naga dengan kedua tangan saling bertemu. Anak yang lain 

membentuk satu barisan dan berkeliling melewati mulut ular naga sambil berjalan 

meliukliuk melewati mulut ular naga sambil menyanyikan lagu “ular naga 

panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu kian kemari, umpan yang lezat 

itulah yang dicari, inilah dia yang terbelakang”. 

B. Perkembangan Sosial  

1. Pengertian Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

 Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individua 

tau organisme menuju kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung 

secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik fisik maupun 

 
30 Cahyani Agustina, Pengaruh Permainan Tra disional Ular Naga Terhadap Kecerdasan 

Interpersonal Di Kelompok B Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nahl Percikan Iman Kota 

Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Hal 38. 
31 Wiwit Mulyani, Peran Aktivitas Bermain Ular Naga Terhadap Perkembangan Motorik 

Kasar Di Taman Kanak-Kanak Melati Rejosari Mataram Lampung Tengah. 2018. 25 
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psikis.selain itu, arti pertumbuhan (growth) meunjuk pada perubahan kuantitatif, 

yaitu yang dapat dihitung dan diukur, seperti panjang dan berat tubuh. Akan 

tetapi, perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin 

membesar, melainkan didalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang 

berlangsung secara terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah 

dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui 

pertumbuhan, pematangan dan belajar.32 

 Perkembangan (development) merupakan bertambahnya suatu kemampuan 

(skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam aturan yang 

telah diramalkan, hasil dari proses pendewasaan, yang berkaitan dengan aspek 

perkembangan kemampuan gerak, intelektual, sosial emosional. Dengan begitu 

perrlu diketahui bahwa usia bukanlah suatu penyebab dari perubahan tingkah laku 

melainkan suatu indeks dimana suatu proses psikologi tertentu dapat terjadi.33 

 Sosial merupakan proses melatih kepekaan diri terhadap rangsangan sosial 

yang berhubungan dengan tuntutan sosial sesuai dengan norma, nilai atau harapan 

sosial. Proses sosialisasi akan melahirkan tiga model individu, yaitu individu 

sosial, individu nonsosial, dan individu antisosial.34 Dengan begitu proses melatih 

kepekaan  diri sangat diperlukan oleh anak usia dini sebagai proses pendewasaan 

terhadap tuntutan sosial karena generasi sekarang lebih banyak memiliki kesulitan 

 
32 Ihsan Dcholfany and Uswatun Hasanah, Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep 

Islam (Jakarta: AMZA, 2018). 
33 Saparida Z, Kajian Pustaka Pengembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan 

Tradisional Ular Naga Pada Anak Usia 5-6 Tahun 2020. 
34 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak  

(Jakarta: Kencana, 2018). 
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emosional daripada generasi sebelumnya sehingga berdampak pada kemampuan 

sosialisasinya. 

 Perkembangan sosial adalah suatu proses pembentukan social self (pribadi 

dalam masyarakat) oleh seseorang untuk memperoleh kemampuan agar 

berperilaku yang sesuai dengan norma dan nilai lingkungan sosialnya.35 

perkembangan sosial dapat dilihat dari kemampuan belajar, memecahkan masalah 

dan kemampuan bahasa yang baik jika perkembangan ketiganya seimbang maka 

akan menentukan kemampuan sosialisanya  

  Perilaku sosial merupakan perilaku yang dilakukan secara sukarela yang 

dapat menguntungkan/menyenangkan orang lain tanpa antisipasi reward eksternal. 

Perilaku sosial ini dilakukan dengan tujuan yang baik, perilaku sosial termasuk di 

dalamnya menolong (helping), membantu (aiding), berbagi (sharing), dan 

menyumbang/menderma (donating). Perilaku sosial meliputi segala bentuk 

tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa 

memperdulikan motif-motif penolong.36  

Perkembagan sosial anak memilki beberapa tingkat pencapaian dalam hal 

kesadaran diri yaitu: 1) menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan; 2) 

mengendalikan perasaan; 3) menunjukkan rasa percaya diri; 4) memahami 

 
35 Nurul Istiqomah, ‘Peningkatan Perkembangan Sosial Dan Emosional Melalui Kegiatan 

Outbound Pada Anak Kelompok B Di TK Asy-Syafa’ah Jember Tahun Ajaran 2015-2016’, Jurnal 

Edukasi Unej 2016, 2.2 (2016), 19. 
36 Ihsan Dcholfany and Uswatun Hasanah, Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep 

Islam (Jakarta: AMZA, 2018). 
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peraturan dan disiplin; 5) memilki sikap gigih (tidak mudah menyerah; 6) bangga 

terhadap karya sendiri.37 

 Terdapat beberapa hal mendasar yang mendorong pentingnya 

pengembangan sosial tersebut, yaitu: Pertama,, makin kompleksnya permasalahan 

kehidupan di sekitar anak, termasuk didalamnya perkembangan iptek yang banyak 

memberikan tekanan pada anak, dan memengaruhi perkembangan emosi maupun 

sosial anak. Kedua, penanaman kesadaran bahwa anak adalah praktisi dan 

investasi masa depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal, baik aspek 

perkembangan emosinya maupun keterampilan sosoialnya. Ketiga,  karena 

rentang usia penting pada anak terbatas. Jadi, harus difasilitasi seoptimal mungkin 

agar tidak ada satu fase pun yang terlewatkan. Keempat, ternyata anak tidak bisa 

hidup dan berkembang dengan IQ semata, tetapi EI jauh lebih dibutuhkan sebagai 

bekal kehidupan. Kelima, telah tumbuh kesadaran pada setiap anak tentang 

tuntutan untuk dibekali dan memiliki kecerdasa sosial emosional sejak dini, 

terdapat kecenderungan yang sama diseluruh dunia, yaitu generasi sekarang lebih 

banyak memilki kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya sehingga 

berdampak pada kemampuan sosialisasinya.38   

 Perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan pribadi dalam 

masyarakat dengan cara melatih diri terhadap rangsangan sosial melalui perilaku 

sosialnya seperti menolong, berbagi, dan membantu serta tingkat pencapaian 

 
37 dkk. Yusuf Tahir, Rismayani, ‘Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak Usia 4 -5 

Tahun Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan’, Jurnal Nanaeke, 1.2 (2019), 48. 
38 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak 

(Jakarta: Kencana, 2018). 
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dalam hal kesadaran seperti menunjukkan sikap mandiri, mengendalikan 

perasaan, disiplin, memiliki sikap gigih dan bangga terhadap karya sendiri  

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Sosial Anak 

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial anak dibagi 

menjadi 5 yaitu: 

a. Keluarga  

 Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh 

terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. 

Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif 

bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan 

kepribadiananak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika 

berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga.  

b. Kematangan  

 Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan 

psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses social, memberi dan menerima 

nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional, disamping 

itu kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. 

c. Status Sosial Ekonomi 

 Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi 

keluarga dalam masyarakat, perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi 

normative yang telah ditanamkan oleh keluarganya. 
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d. Pendidikan  

 Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat 

pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan 

warna kehidupan social anak didalam masyarakat dan kehidupan mereka dimasa 

yang akan dating 

e. Kapasitas Mental: Emosi dan Lingkungan 

 Kemampuan berpikir dapat banyak memengaruhibanyak hal, seperti 

kemampuan belajar, memcahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi 

berpengaruh sekali terhadap perkembangan social anak. Anak yang 

berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh 

karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang maka akan sangat menentukan 

keberhasilan perkembangan sosial anak.39 

 Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh 

terhadap aspek perkembangan anak untuk dapat bersosialisasi dengan baik 

diperlukan kematangan fisik dan psikis serta kondisi sosial ekonomi keluarga 

untuk melanjutkan pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normative 

terhadap kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa akan sangat 

menentukan keberhasilan perkembangan sosialnya. 

C. Kegiatan Gerak Lagu 

1. Pengertian gerak lagu 

 Gerak tubuh merupakan manifestasi dari kemampuan menggunakan 

seluruh tubuh atau sebagian anggota tubuh. Salah satu usaha untuk mencapai 

 
39 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak  

(Jakarta: Kencana, 2018). 
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keadaan tersebut di antaranya adalah dengan memberikan kesempatan pada anak 

untuk memenuhi kebutuhan geraknya melalui bermain dan berolahraga. Melalui 

aktifitas fisik tersebut anak dapat mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya. 

Pada masa usia dini merupakan masa terjadinya kematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikis yang siap merespon stimulasi (rangsangan) yang diberikan oleh 

lingkungan.40 Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan potensi fisik (motorik) intelektual, sosial, bahasa, seni, dan 

moral. 

 Gerak menjadi hal yang sangat kreatif bila dipadukan dengan musik yang 

diinterpretasikan anak menurut caranya masing-masing. Akan tetapi sebelum anak 

mampu melakukan gerak gerak yang ekspresif, terlebih dahulu ia harus 

menguasai variasi-variasi dari gerakan tubuhnya. Belajar melalui gerakan anak 

dapat belajar tentang dirinya sendiri dan dunianya. Latihan gerak dan lagu adalah 

bernyanyi dan latihan gerak tubuh yang sangat berhubungan erat, karena irama 

lagu dapat memengaruhi dan mengendalikan pusat syaraf. Sehingga cara belajar 

yang baik bagi anak adalah melalui lagu dan gerakannya. Untuk itu pembelajaran 

melalui gerak dan lagu yang dilakukan sambal bermain akan membantu anak 

lebih mengembangkan kecerdasannya tidak hanya pada aspek pengembangan 

seni, bahasa, dan fisiknya saja tetapi juga pada pengembangan sosial emosioanl 

dan kognitif anak.41 

 
40 Istri Intan Ari Larasati, Ketut Gading, dkk, ‘Penerapan Pembelajaran Gerak Dan Lagu 

Berbantuan Audivisual Untuk Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Pada Anak Kelompok B’, 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesha 2016 , 4.2 (2016). 
41 Ni Kadek Nelly Paspiani, ‘Keigiatan Latihan Gerak Dan Lagu (Jeruk Bali) Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan Anak, 1 

(2015), 539. 
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 Pembelajaran gerak lagu dapat merangsang dan meningkatkan potensi 

kecerdasan musical (musical intelligences). Pada anak-anak potensi kecerdasan ini 

dapat distimulus melalui menari, dan olahraga yang menggunakan lagu dan 

instrument music. Anak yang kecerdasan musiknya tinggi mempunyai kepekaan 

mendengarkan nada dan ritme music. Menyanyikan lagu untuk anak atau 

mendengarkan music pada saat bermain. Pemaparan terhadap music secara lebih 

awal ternyata dapat memperkuat kaitan-kaitan antara sel-sel otak dan bahkan 

mungkin dapat mengarahkan pada pembentukanjalur-jalur ikatan baru di dalam 

otak yang tengah berkembang.42 

 Pembelajaran gerak lagu dapat merangsang dan meningkatkan potensi 

kecerdasan musical. Latihan gerak lagu adalah bernyanyi dan latihan gerak tubuh 

karena irama lagu dapat memengaruhi dan mengendalikan pusat syaraf untuk itu 

pembelajaran melalui gerak dan lagu yang dilakukan sambil bermain akan 

membantu anak mengembangkan potensi fisik, bahasa, seni, moral. sosial 

emosional dan kognitif anak 

2. Manfaat Gerak Lagu 

 Gerak  lagu adalah saran yang menyenangkan bagi anak-anak untuk 

berolahraga atau bersenam. Karena dengan gerak lagu, anak-anak bisa bergerak 

sambal mendengarkan music. Ini berarti bahwa anak-anak bisa merasakan 

keceriaan, sambil menggerakkan tubuh mereka. Hal ini tentu akan bermanfaat 

bagi anak baik secara jasmani dan rohani. Tubuh anak menjadi sehat, dan jiwa 

 
42 Nana Widhianawati, ‘Pengaruh Pembelajaran Gerak Dan Lagu Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Musical Dan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini’, (Eksperimen Kuasi Pada Anak 

Kelompok Bermain Mandiri SKB Sumedang). 
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merekapun merasakan suka cita. Manfaat lain darigerak dan lagu menurut zeve 

2011 untuk anak-anak, PAUD dan TK yakni: 

a. Biasanya senam gerak lagu dilakukan secara massal. Hal ini membuat anak 

terbiasa untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan meningkatkan 

kemampuan bersosialisai. 

b. Untuk melakukan senam gerak  lagu anak-anak harus berbaris rapi, mengikuti 

instruksi dari guru, gerakan-gerakan antara satu anak dengan gerakan anak yang 

lainnya didalam gerak dan lagu yang bersesuaian, maka anak-anak pun terlatih 

untuk bisa disiplin.  

c. Lagu yang mereka dengarkan akan memungkinkan keterampilan kognitif anak 

menjadi terlatih pula. Kemampuan kognitif meliputi: kemampuan untuk belajar, 

mengembangkan diri, memecahkan masalah dan lain-lain. 

d. Karena gerak lagu adalah salah satu bagian dari olahraga atau senam, maka 

manfaatnya pun hampir seragam, misalnya untuk menstabilkan dan menambah 

kekebalan tubuh, menyehatkan badan, membuat anak berpikir lebih jernih, 

menghindarkan kemalasan, melatih sportifitas dan lain-lain.43 

  Gerak lagu adalah salah satu bagian dari olahraga atau senam karena 

dengan gerak lagu anak bisa menggerakkan tubuh dan mendengarkan musik. Hal 

ini berarti bahwa anak-anak bisa merasakan keceriaan tentu bermanfaat bagi anak 

karena menambah kekebalan tubuh, menyehatkan badan menghindarkan 

kemalasan, kemampuan kognitif dan terlatih untuk bisa disiplin.  

 

 
43 Nur Asriani, ‘Penerapan Kegiatan Gerak Dan Lagu Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Kasar Anak Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Mamajang Makassar’, 2014. 
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3. Langkah-langkah Pelaksanaan Gerak Lagu 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan gerak lagu yang akan 

diterapakan dianak usia 4-6 tahun desa baraya kec bontoramba kab jeneponto 

adalah sebagai berikut: 

a. Langkah awal 

  Pertama kita tentukan dua orang siapa yang akan menjadi penjaganya, 

agar permianan lebih adil tentukan penjaganya dengan cara hompimpa 

b. Langkah kedua 

 Sisa orangnya harus membuat barisan yang rapi memanjang kebelakang 

dengan posisi tangan anak saling memgang kebadan teman yang ada 

didepannya 

c. Langkah ketiga 

 Anak yang telah membuat barisan memanjang berjalan melingkar 

melewati penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya sampai 

selesia 

d. Langkah keempat 

 Setelah lagu ular naga panjangnya selesai dinyanyikan maka saatnya 

penjaga menangkap satu orang, satu orang yang tertangkap harus keluar dari 

barisan dan memilih penjaga mana yang akan dia ikuti 

e. Langkah kelima 

 Setelah semua anak tertangkap dan masing-masing memilih penjaga maka 

selanjutnya setiap penjaga bertugas sebagai kepala dari ular naga tersebut dan 

membuat satu barisan dan membuat pertahanan 
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f. Langkah keenam 

 Setelah membuat barisan maka waktunya setiap penjaga bertugas untuk 

merebut satu persatu anak yang menjadi ekor dari ular naga tersebut sampai 

habis dan tugas dari ekor naga itu sendiri adalah membuat pertahanan yang 

kokoh sehingga membuat lawan sulit untuk mendapatkannya 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Peneletian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana 

penelitian ini didasarkan pada filsafat positivisme, yakni suatu ajaran filsafat yang 

memandang realitas, gejala, fenomena dapat diklasifikasikan, relative tetap, 

konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala yang bersifat sebab akibat.44 

Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. 

Penelitian kuantitatif menganggap bahwa gejala sosial bersifat rill dan memiliki 

pola yang hampir sama. Artinya bahwa gejala sosial memiliki sifat-sifat umum 

yang hampir sama. Gejala sosial bersifat rill sehingga bisa diamati dan diukur 

dengan menggunakan indikator tertentu45. 

Penelitian eksperimental pada umumnya dianggap sebagai penelitian 

yang memberikan informasi paling mantap, baik dipandang dari segi  internal 

validity maupun dari segi external validity. karena itu bobot suatu penelitian 

sering ditentukan berdasarkan seberapa jauh penelitian tersebut mendekati syarat-

syarat penelitian eksperimental, kalua diteliti, ternyata banyak penelitian terutama 

dalam ilmu-ilmu sosial yang tidak benar-benar memenuhi syarat tersebut, dan 

karenanya tidak dapat disebut sebagai penelitian yang sebenarnya. Sementara 

 
44 Sulaiman Saat & Sitti Mania Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula. (Penerbit Sibuku 2018). h. 115  
45 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula  

(Makassar: Sibuku, 2018). 
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penelitian mengandung beberapa ciri eksperimental, dalam jumlah kecil, karena 

itu penelitian yang demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar 

eksperimental. Penelitian-penelitian yang demikian itu dapat disebut dengan 

penelitian pra-eksperimental.46 

Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang 

benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Menurut 

Gay metode eksperimen dapat diwakili pendekatan yang paling sahih dalam 

memecahkan masalah baik secara praktis maupun secara teori.47 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian sistematis, logis dan teliti 

untuk melakukan kontrol terhadap kondisi. Peneliti memanipulasi stimuli, kondisi 

eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh akibat perlakan. Tuuan 

penelitian ini untuk 1) menguji hipotesis yang diajukan; 2) memprediksi kejadian 

dalam eksperimental; dan 3) menarik generalisasi hubungan-hubungan antar 

variabel.48 

2.   Lokasi dan Waktu penelitian 

a. Lokasi 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto. 

 

 

 

 
46 sumadi subrata, Metode Penelitian (PT Rajagrafindo Persada, 2010, 2013). 
47 sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method  (Depok: 

Rajawali Pers, 2019). 
48 Ending Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 
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b. Waktu  

 Peneliti melakukan observasi awal yang dilaksakan pada tanggal 23 

September 2020 di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Penelitian lanjutan pada tanggal 05 September 2021 

3. Desain penelitian Eksperimen 

Menurut John W. Best penelitian eksperimen terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu, pra-eksperimen (pre-experimental), eksperimen yang benar (true 

experimental), dan eksperimen semu (quasi experimental).49 Desain penelitian 

yang digunakan adalah one group preetest-posttest design, dimana one group 

pretest-posttest design merupakan satu kelompok eksperimen diukur variabel 

dependennya (pre-test), kemudian diberikan stimulasi dan diukur kembali 

variabel dependennya (post-test), tanpa ada kelompok perbandingan.50 One group 

pretest-posttest ini terlebih dahulu dilakukan pre-test, sebelum diberikan 

perlakuan sehingga pengaruh dari hasil perlakuan tersebut dapat diketahui lebih 

akurat dengan membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan.  

Sebelum memberikan perlakuan peneliti memberikan pretest kepada 

anak Setelah itu peneliti mengobservasi  anak kemudian memasukkan kedalam 

nilai pretest. Setelah melakukan pretest, peneliti melakukan postest untuk menilai 

hasil dari posttest (setelah melakukan perlakuan). 

Desain penelitian dengan menggunakan one group pretest-posttest design 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
49 zainal arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru  (Bandung: 

Rosdakarya, 2012). 
50 Bambang Prasetyo and Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan 

Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 
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Table 3.1 

    

  

Keterangan: 

 O1 : Hasil belajar sebelum melakukan perlakuan (Pretest) 

 O2 : Hasil belajar setelah melakukan perlakuan (Posttest) 

 X : Treatment atau perlakuan yang diberikan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi menurut Fraenkel dan Wallen adalah kelompok yang menarik 

peneliti, dimana kelompok tersebut peneliti menjadikan sebagai objek untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian. Populasi juga didefinisikan sebagai suatu 

himpunan yang terdiri dari orang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda 

yang memiliki kesamaan sifat.51 Objek populasi pada penelitian ini pada anak usia 

4-6 tahun di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang 

berjumlah 8 orang. 

Table 3.2 

 

 

 

 

 

 
51 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 

Objek Populasi Penelitian 

Anak Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

Jumlah anak 8 

Treatment Post-test Pre-test 

O1 X O2 
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2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obek yang diteliti 

yang dianggap mewakili seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari populasi, atau kelompok kecil 

yang akan diamati.52 

 Sampel adalah bagian dari populasi. Jenis sampel yang harus 

mencerminkan populasi. Sampel dapat didefinisikan sebagai sembarang himpunan 

sebagai bagian dari suatu populasi. Data yang akan dianalisis dalam penelitian 

biasanya data dari hasil pengkuran yang diperoleh dari sampel. Data yang 

diperoleh adalah serangkaian proses penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian atau pengujian hipotesis seperti yang ditetapkan pada desain 

penelitian.53  

 Sampel penelitian ini berjumlah delapan (8) anak usia dini dan sampel 

yang diambil adalah jumlah dari seluruh populasi anak usia dini usia 4-6 tahun. 

Semua populasi dijadikan sebagai sampel karena peneliti menggunakan teknik 

sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel jenuh ini digunakan 

karena populasi yang relative kecil kurang dari 30. 

 

 

 

 
52 Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Yogyakarta: Alfabeta, 2011). 
53 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 
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Table 3.3 

 

 

 

 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari 

populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik 

subjek sampel, memungkinkan untuk mengenaralisasi elemen populasi. Menurut 

Arikunto teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampling ini 

bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi.54 

Dalam pengambilan sampel dari suatau populasi terbagi menjadi dua 

kategori yaitu, probability sampling dan nonprobability sampling. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel yaitu sonprobability sampling, merupakan 

setiap unsur yang terdapat dalam populasi atau peluang yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak 

diketahui. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian 

subjektif dan tidak pada penggunaan teori probabilitas.55 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

 
54 sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method  (Depok: 

Rajawali Pers, 2019). 
55 wagiran, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi  (Yogyakarta: 

Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019). 

Anak Usia Dini 

Anak Laki-

laki 

8 

Total 8 
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populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relatif kecil, kurang dari 30. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus dimana 

setiap anggota populasi dijadikan sampel.56  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penilaian yang digunakan ada dua yaitu observasi dan 

dokumentasi: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen observasi berupa checklist. Checklist merupakan pedoman 

observasi yang berisikan daftar dari semua aspek yang diamati. Pedoman 

observasi dengan memberikan tanda checklist untuk menentukan ada atau tidak 

ada sesuatu berdasarkan pengamatan.57 

Pedoman observasi adalah mengamati partisipasi anak dalam kegiatan 

bermain ular naga. Dalam mengobservasi perkembangan sosial anak, peneliti 

menilai anak mulai dari bagaimana mereka melakukan interaksi dan kerjasama 

tim. Pada penilaian ini peneliti menggunakan checklist untuk menilai kemampuan 

sosial anak. 

Table 3.4 

Table Instrumen 

No  Aspek 

Perkembangan 

Sosial 

 

Indikator 

Perkembangan  Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1 Menunjukkan 

sikap mandiri 

1. Melakukan 

permainan tanpa 

didampingi oleh 

     

 
56 wagiran, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi  (Yogyakarta: 

Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019). 
57 aris munandar, Buku Pedoman Fieldstudy (ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 
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orang tua  

2. Melakukan 

permainan sesuai 

dengan instruksi 

dari guru 

2 Menolong dan 

membantu 

teman 

1. Menolong teman 

yang jatuh 

2. Membantu teman 

meluruskan barisan 

     

3 Menunjukkan 

sikap 

antusiasme 

dalam 

indikator 

permainan 

1. Bersikap siap dan 

senang saat 

memulai 

permainan 

2. Sangat antusias 

saat melakukan 

permainan 

     

4 Mengendalikan 

perasaan 

Menunjukkan 

ekspresi yang wajar 

ketika sedang: 

1. Marah 

2. Sedih 

3. Takut 

     

5 Peraturan 

permainan 

1. Menaati peraturan 

permainan yang 

telah disepakati 

2. Patuh pada sanksi 

yang berlaku 

     

6 Menghargai 

orang lain 

1. Bermain Bersama 

2. Berperilaku yang 

sopan 

     

Sumber tabel:menteri pendidikan nasional repoblik Indonesia no 58 2009  

Keterangan : 

1. BB (Belum Berkembang) skor : 1 

2. MB (Mulai Berkembang) Skor : 2 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) skor : 3 

4. B SB (Berkembang Sangat Baik) skor : 4 
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E. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara ntuuk mengadakan penilaian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang 

diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan 

pencatatan ini merupakan bagian dari pengamatan.58 

Menurut Patton observasi merupakan metode pengumpulan data esensial 

dalam penelitian, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi 

sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-

latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan 

lengkap.59  

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Observasi 

partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan 

serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dalam hal ini anak usia 4-6 tahun. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan adalah observer tidak 

boleh tahu bahwa pengamat yang berada disekelilingnya sedang memperhatikan 

 
58 Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Yogyakarta: Alfabeta, 2011). 
59 Seto Mulyadi dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method Perspektif Yang 

Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan Dan Budaya (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 

2010, 2019). 
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gerak-geriknya. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang dibuat oleh pengamat 

tidak boleh diketahui oleh sasaran pengamatan.60 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati kegiatan 

peserta didik pada saat sebelum diberikan perlakuan (pre test) dan setelah 

diberikan perlakuan (post test), dan berperan serta dalam kehidupan anak yang 

sedang diobservasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Statistik 

infrensial. Statistik infrensial atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan atau 

digeneralisasi untuk populasi. Disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan 

yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel kebenarannya bersifat 

peluang, artinya mempunyai peluang kesalahan dan peluang kebenaran yang 

dinyatakan dengan persen. Misalnya, permasalahan yang menyatakan “pengaruh”, 

lebih tepat menggunakan uji “f” (regresi), permasalahan yang menyatakan 

hubungan atau korelasi, menggunakan korelasi produck-moment, menguji 

perbandingan dua variabel digunakan uji “t” jika membandingkan lebih dari dua 

variabel, digunakan uji “Analisis Variabel”, dan seterusnya.61
 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis yang digunakan ada dua yaitu 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

 
60 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 
61 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula  

(Makassar: Sibuku, 2018). 
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1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah sattistik yang menggambarkan fenomena atau 

data sebagaimana dalam bentuk tabel, grafik, frekuensi, rata-rata ataupun bentuk 

lainnya. 

Teknik statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

responden. 

a. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Langkah-langkahnya sebagai berikut; 

1) Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

R = Xt – Xr 

Keterangan:  

 R : Rentang Nilai 

 Xt : Data Terbesar 

 Xr : Data Terkecil 

2) menentukan banyak kelas interval 

  K : 1= (3,333) log n 

Keterangan:  

 K : Kelas Interval 

 n : Jumlah peserta didik 

3) Menghitung Panjang kelas interval 

  P =  

Keterangan:  
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 P : Panjang kelas interval 

 R : Rentang Nilai 

 K : Kelas Interval.62 

4) Menghitung Rata-Rata 

   =  

Keterangan : 

 = Rata-rata  

  = Frekuensi 

  = Titik Tengah63 

5) Standar Devisi  

  SD =   

Keterangan : 

 SD : Standar Deviasi 

  : Frekuensi 

  : Titik Tengah.64 

6) Persentase (%) nilai rata-rata 

   P =  x 100% 

Keterangan:  

 P : Angka Persentase 

 
62 J. Supranto, Statistik Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Erlangga, 2008). 
63 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
64 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
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 f : Frekuensi yang di cari persentasenya 

 N : Banyaknya sampel responden.65 

7) Tabel Kategori 

 Kategori dari hasil penelitian tersebut mengacuh pada kategori jenjang 

dengan penggolongan subjek, 3 kategori dari Saifuddin Aswar. Menurut 

Saifuddin Aswar kategori ini bersifat relative, maka kitab oleh menetapkan secara 

subjektik luasnya interval yang mencakup setiap kategori yang kita inginkan 

selama penetapan itu berada dalam batas kewajaran dan dapat diterima akal.66 

Saifuddin Aswar mengemukakan lebih lanjut bahwa “kontinum jenjang ini 

contohnya adalah dari rendah ke tinggi, dari paling jelek ke yang paling baik, dari 

yang sangat tidak puas sampai dengan sangat puas dan semacamnya”. 

 Berdasarkan pendapat diatas untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

permainan tradisional gerak dan lagu terhadap perkembangan sosial anak maka 

peneliti membagi menjadi 3 kategori yaitu reandah, sedang dan tinggi. Kategori 

jenjang (oridinal) dengan rumus sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Table Kategorisasi 

Kategori  Batas Kategori 

Rendah  X ˂ ( -1,0 SD) 

 
65 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
66 saifuddin aswar, Op, 2010. 
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Sedang (  X ˂ ( 1,0 SD) 

Tinggi  ( 1,0 SD)  

Keterangan : 

  : mean  

 SD : Standar Deviasi 

2. Teknik Analisis Inferensial 

 Teknik inferensial merupakan bagian dari yang berfungsi untuk 

meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini mempelajari tata cara 

penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan atas populasi berdasarkan data atau 

gejalah dan fakta pada suatu penelitian. Untuk mencari nilai dari data yang 

diperoleh maka peneliti menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan data setiap variabel yang 

dianalisis berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 

statistic para metris bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdsitribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan program  software statistical produk and service solution  

(SPSS) versi 22. Kriteria pengujian normalitas dengan hasil olahan  SPSS versi 22 

yaitu jika sign˃  maka data berdistribusi normal dan jika sign˂  maka data tidak 

berdistrubi normal.67 

 
67 Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010). 
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b. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan sebagai syarat 

dilakukannya uji t (hipotesis). Uji homogenitas dilakukan dengan 

membandingkan antara pretest dengan posttest. Mengetahui homogenitas dari 

pretest dengan posttest, digunakan program software statistic produck and service 

solutioun  (SPSS) versi 22. Kriteria pengujian homogenitas dengan hasil olahan 

SPSS versi 22 yaitu jika sign˃ maka data tidak homogen.68 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima 

atau ditolak, dengan syarat abhwa sampel harus berdistribusi normal. Dalam 

melakukan uji hipotesis adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Memformulasikan hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara 

yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak dengan 

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

0,05. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, pastikan terlebih dahulu bahwa data 

sudah berdistribusi normal dan juga homogen. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan software statistical produck and service solution (SPSS) versi 22 

yaitu Teknik: paired sample t-Test,  Teknik ini digunakan umtuk menguji 

 
68 Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010). 
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perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel yang independent/tidak 

berhubungan.69 

 :  =  

 :    

Keterangan: 

 : Perkembangan sosial anak sebelum melakukan permaian tradisional gerak 

dan lagu anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

 : Perkembangan sosial anak setelah melakukan permainan tradisional gerak 

dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

 : Rata-rata perkembangan sosial anak sebelum melakukan permainan 

tradisional gerak dan lagu anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

 : Rata-rata perkembangan sosial anak setelah melakukan permainan tradisional 

gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

2) Menentukan uji-t dengan rumus t-test sample related sebab dalam hal ini 

sampel yang digunakan hanya satu kelompok dengan perlakuan pretest-posttest, 

rumusnya sebagai berikut:70 

t =  

 
69 Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010). 
70 Alfirah Mulya Astute, ‘Statistica Penelitian’, 2013. 
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Kesimpulan: 

 Apabila t table <t hitung <table, maka  diterima 

 Apabila dihitung  table atau t hitung t tabel,maka  ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Perkembangan Sosial Anak Usia 4-6 Tahun Sebelum Melakukan 

Permainan Tradisional Gerak Lagu Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak usia 4-6 Desa Baraya 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan melihat apakah terdapat 

pengaruh permainan tradisional gerak lagu terhadap perkembangan sosial anak 

ataupun tidak. Dari hasil penelitian ini ternyata terdapat pengaruh permainan 

tradisional gerak lagu terhadap perkembangan sosial anak  

Perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebelum melakukan permainan tradisional 

gerak  lagu. Sebagian anak-anak masih perlu dilakukan pembiasaan untuk 

berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya  

Hasil penelitian sebelum melakukan permainan tradisional gerak lagu 

terhadap perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil observasi dari kemampuan sosial anak 

yang diisi berupa instrument penilaian yang terdiri dari skala penilaian BB (belum 

berkembang), MB (mulai berkembang), BSH (berkembangn sesuai harapan), dan 

BSH (berkembang sangat baik). Pemberian pretest ini dilakukan pada anak yang 

mengikuti pretest sebanyak delapan (8) 0rang. 

Hasil pretest yang dilakukan pada penelitian eksperimen terhadap 

kemampuan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab.  
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Jeneponto. Hasil pretest dilaksanakan pada 5 september 2021 dapat dilihat pada 

table dibawah ini: 

a) Analisis Data 

Melakukan analisis data, maka dilakukan deskriptif dari table di atas 

dengan proses pembuatan table kerja ke dalam table frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Kerja Distribusi Frekuensi Perkembangan Sosial Anak Melalui 

Permainan Tradisional Gerak Lagu Pretest pada Kelas Eksperimen  

 

No Skor Frekuensi (f) f.x Percent (%) 

1. 17 1 17 12,5% 

2. 18 2 36 25% 

3. 19 1 19 12,5% 

4. 20 3 60 32,5% 

5. 21 1 21 12,5% 

   8 153  % 

b) Menentukan Skor   

Mencari nilai rata-rata hasil perkembangan sosial anak sebelum 

melakukan permainan tradisional gerak lagu (kelas eksperimen) yakni dengan 

menjumlahkan keseluruhan nilai hasil perkembangan sosial anak. 

Berdasarkan dari hasil di atas, diperoleh data sebagai berikut: 

 =  

=  

= 19,125 = 20 

Jadi nilai rata-rata yang diperoleh yakni 20 
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c) Penafsiran nilai mean yang telah didapatkan melalui interval kategori sebagai 

berikut: 

i =    

Keterangan: 

i : Interval kelas 

R : Range (nilai tertinggi di kurangi nilai terendah) 

K : Jumlah kelas (berdasarkan jumlah Perkembangan anak) 

Mengetahui nilai range (R) dengan menggunakan rumus: 

R l= Xb – Xk1 

Xb = nilai terbesar 

      = 21 

Xk = nilai terkecil 

      = 17 

R   = 21-17 

      = 4 

Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1+ 3,3 log 8 

K =  1 + (3,3 x 0,903)  

K = 1 + 2,9799 

K = 3,9799 = 4 

Maka diperoleh nilai interval  

i =      

  =     =  5  
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Kategorisasi perkembangan sosial anak pada anak usia 4-6 tahun Desa 

Baraya sebelum melakukan permainan tradisional gerak lagu yakni:  

Penetapan kategorisasi sesuai dengan Skala likert dengan spesifikasi 

kategorisasi Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah. 

Tabel 4.2. 

Kategorisasi Perkembangan Sosial Anak  sebelum Melakukan Permainan 

Tradisional Gerak dan Lagu Anak Usia 4-6 Tahun Desa Baraya 

 

No Nilai Kategori  Frekuensi  Bobot 

Nilai 

Presentase 

(%) 

1. 17-21 Rendah 1 D 12,5% 

2. 18-22 Sedang 4 C 50% 

3. 19-23 Tinggi 2 B 25% 

4. 17-21 Sangat Tinggi 1 A 12,5% 

 Jumlah 8   100% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh dari perkembangan sosial anak 

sebelum melakukan permainan tradisional gerak lagu Pretest diperoleh kategori 

Sangat Tinggi sebanyak 1 orang dengan rentang nilai 20-24 atau 12,5%,  kategori 

Tinggi sebanyak 2 orang atau 25% dengan  rentang nilai 19-23, kategori Sedang 

sebanyak  4 orang dengan rentang nilai 18-22 atau 50% , kategori Rendah 

sebanyak 1 orang dengan rentang nilai 17-21 atau 12,5%. Hasil diatas 

menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak pretest (kelas eksperimen) pada 

permainan tradisional gerak lagu berada pada kategori Sedang karena 

perkembangan sosial anak baru mulai berkembang dapat dilihat dari jumlah 

persentase sebesar 50%  dengan rentang nilai 18-22. 
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Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata perkembangan sosial 

anak sebelum permainan tradisional gerak lagu Pretest Eksperimen pada anak 

Usia 4-6 tahun Desa Baraya sebagian besar termasuk klafikasi Sedang berada 

pada rentang nilai 18-22 dengan nilai rata-rata 20. Hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan sosial anak  perlu untuk dikembangkan lagi. 

 

2. Perkembangan Sosial Anak Usia 4-6 Tahun Setelah Melakukan 

Permainan Tradisional Gerak Lagu Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

Hasil penelitian pada kelas eksperimen setelah melakukan 

permainan tradisional gerak lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. Hasil 

observasi  perkembangan sosial anak yang diberikan berupa pembagian observasi 

instrument penilaian perkembangan berupa pernyataan bernilai positif yang terdiri 

atas skala penilaian  BB (belum berkembang), MB (mulai berkembang), BSH 

(berkembang sesuai harapan), BSB (berkembang sangat baik). Pemberian  post-

test dilakukan pada kelas eksperimen. Jumlah anak yang mengikuti posttest pada 
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kelas eksperimen sebanyak delapan (8) orang yang terdiri dari 8 laki-laki. 

Menjawab beberapa pernyataan yang telah disusun dalam observasi instrument 

penilaian perkembangan anak, teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kesejajaran yakni menggunakan teknik korelasi product moment yang ditemukan 

oleh Pearson. 

Pemberian posttest terhadap anak kelas eksperimen terhadap 

permainan tradisinal gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. 

Adapun hasil sebagai berikut: 

a) Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan yakni dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif dari tabel di atas yang dilakukan dengan proses pembuatan tabel kerja 

ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Tabel Kerja Distribusi Frekuensi Perkembangan Sosial Anak setelah 

Melakukan Permainan Tradisional Gerak Lagu Pada Anak Usia 4-6 Tahun 

Desa Baraya 

No Skor  Frekuensi (f) f.x Percent (%) 

1. 38 1 38 12,5% 

2. 39 1 39 12,5% 

3. 40 1 40 12,5% 

4. 41 1 41 12,5% 

5. 42 1 42 12,5% 

6. 43 2 86 25% 

7. 44 1 44 12,5% 

   8 330  % 
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b) Menentukan Skor 

Nilai rata-rata dari perkembangan sosial anak pada anak usia 4-6 tahu 

Desa Baraya post-test (kelas eksperimen) setelah melakukan permainan 

tradisional gerak dan lagu yakni dengan menjumlahkan keseluruhan nilai dari 

hasil observasi instrument penilaian perkembangan anak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka di peroleh sebagai berikut: 

Mx = 





f

fx

 

      = 330 

          8 

      = 41,25= 42 

Nilai rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 42. 

c). Menafsirkan nilai mean yang diperoleh dari interval kategori dengan cara 

sebagai berikut: 

i =    

Keterangan: 

i  : Interval kelas 

R : Range (nilai tertinggi di kurangi nilai terendah) 

K : Jumlah kelas (berdasarkan jumlah multiple choice) 

Mencari range (R) dengan menggunakan rumus : 

R = Xb – Xk1 

Xb = nilai terbesar 

    = 44 

Xk = nilai terkecil 

    = 38 
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R = 44-38 

    = 6 

    Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 8 

K =  1 + (3,3 x 0,903) 

K = 1 + 2,9799 

K = 3,9799 = 4 

Maka diperoleh nilai interval  

i =  

=  = 6,3=6 

d) Kategorisasi perikembangan sosial anak pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

Posttest pada kelas eksperimen yakni: 

Pengkategorisasian sesuai skala likert dengan spesifikasi Sangat Tinggi, 

Tinggi, Sedang, dan Rendah. 

Tabel 4.4 

Kategori P erkembangan Sosial Anak terhadap Permainan Tradisional 

Gerak dan Lagu Posttest pada Kelas Eksperimen 

No Nilai Kategori  Frekuensi  Bobot 

Nilai 

Presentase 

(%) 

1. 38-43 Rendah 1 D 12,5% 

2. 40-45 Sedang 2 C 25% 

3. 42-47 Tinggi 4 B 50% 

4. 44-49 Sangat Tinggi 1 A 12,5% 

 Jumlah 8   100% 



52 
 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi perkembangan sosial 

anak yang dilakukan melalui observasi instrument penilaian perkembangan sosial 

dalam melakukan permainan tradisional gerak dan lagu Post-test diperoleh bahwa, 

1 orang berada pada kategori Sangat Tinggi dengan rentang nilai 44-49 atau  

125%,  kategori Tinggi sebanyak 4 orang atau 50 % dengan  rentang nilai 42-47, 

kategori sedang sebanyak 2 orang dengan rentang nilai 40-45, kategori rendah 

dengan rentang nilai 38-43 atau 12,5% sebanyak 1 orang. Berdasarkan data diatas 

menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak posttest (kelas eksperimen) 

terhadap permainan tradisional gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa 

Baraya berada pada kategori Tinggi karena perkembangan sosial anak berada 

berkembang sesuai harapan dan signifikan karena jumlah persentasenya 50% 

dengan rentang nilai 42-47. 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa perkembangan sosial 

anak terhadap permainan tradisional gerak dan lagu pada Posttest kelas 

Eksperimen pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya sebagian besar termasuk 

kualifikasi Tinggi berada pada rentang nilai 42-47 dengan nilai rata-rata 42, 

artinya bahwa perkembangan sosial anak  mengalami perkembangan setelah 
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melakukan permainan tradisional gerak dan lagu. Olehnya itu permainan 

tradisional gerak dan lagu dapat digunakan untuk mengembangkan perkembangan 

sosial anak. 

Penelitian ini sejalan dengan Kurniati permainan tradisional berpeluang 

untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, karena permainan yang 

dilakukan merupakan aktivitas aktif sehingga dapat dilihat dari jumlah peserta 

permainan yang menjadi indicator terjadinya suatu interaksi sosial yang positif 

sehingga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial.71 Oleh 

karena itu untuk mengetahui perkembangan sosial terhadap anak usia 4-6 tahun 

Desa Baraya maka kita dapat menggunakan dengan cara melakukan permainan 

tradisional gerak  lagu. 

 

3. Pengaruh Permainan Tradisional Gerak Lagu terhadap 

Perkembangan Sosial pada Anak Usia 4-6 Tahun Desa Baraya 
 

Hasil penelitian pada kelas eksperimen sebelum dan setelah melakukan 

permainan tradisional gerak lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. Hasil 

observasi  perkembangan sosial anak yang diberikan berupa pembagian observasi 

instrument penilaian perkembangan berupa pernyataan bernilai positif yang terdiri 

atas skala penilaian  BB (belum berkembang), MB (mulai berkembang), BSH 

(berkembang sesuai harapan), BSB (berkembang sangat baik). Pemberian  post-

test dilakukan pada kelas eksperimen 

 

 

 

 
71 Veny Iswantiningtyas, ‘Pengembangan Sosial Anak Usia Dini Melalui Permainan 

Tradisional Sapiring Dua Piring, Skripsi’ (Prodi PG-PAUD Universitas Nusantara PGRI, 2019). 
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Tabel 4.5 

Nilai Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen sebelum dan setelah  

Melakukan Permainan Tradisional Gerak dan Lagu 

Statistik Nilai Statistic Kelas Eksperimen 

Pretest Eksperimen Posttest Eksperimen 

Jumlah Sample 8 8 

Nilai Terendah 17 38 

Nilai Tertinggi 21 44 

Skor maksimum yang diperoleh pada pretest dan posttest sebelum dan 

setelah melakukan permainan tradisional gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun 

Desa Baraya pada kelas eksperimen skor maksimum masing-masing 21 dan 44, 

sedangkan untuk skor minimum yang diperoleh dari pretest dan posttest adalah 17 

dan 38. 

Menguji ada tidaknya pengaruh positif melakukan permainan trad isional 

gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya, diperoleh berdasarkan hasil 

pengolahan melalui analisis dengan menggunakan metode statistik yaitu analisis 

persamaan regresi sederhana. Kriteria pengujian  yakni sebagai berikut: 

 diterima apabila  

 diterima apabila   

Langkah-langkah pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:  

a. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik. Untuk itu sebelum 

membuat tabel kerja maka terlebih dahulu peneliti menentukan variabelnya, 

yakni sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tabel Penolong Analisis Regresi Pengaruh Permainan Tradisional Gerak 

dan Lagu terhadap Perkembangan Sosial pada Anak Usia 4-6 Tahun  

Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

No X Y (X2) (Y2) XY 

1. 19 38 361 1444 722 

2. 21 40 441 1600 840 

3. 18 41 324 1681 738 

4. 18 43 324 1849 774 

5. 20 44 400 1936 880 

6. 17 43 289 1849 731 

7. 20 39 400 1521 780 

8. 20 42 400 1764 840 

Jumlah 330 2939 13644 6305 

 

b. Uji t 

Y = a + bx  

Menentukan harga b dengan rumus: 

b= 
 


−

−
22 )(

))(()(

XXn

YXXYn

 

b=  

b=

 
b=  

b=  -0,002 

 

 



56 
 

 

Menentukan harga a dengan rumus: 

a = 
n

XbY  −
 

a =.  

 
a = 

 
a= 

 
a= 41,28 

Didapat persamaan regresi linier sederhananya: 

Y = a + b X 

Y = 41,28+ -0,002 X 

Nilai koefisien b = -0,002 (positif) maka model regresi bernilai positif atau 

searah, artinya jika nilai variabel penggunaan model pembelajaran debat aktif (X) 

semakin tinggi maka nilai variabel minat belajar  (Y) juga semakin tinggi pula. 

Menguji signifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a  = 0,05 = 5% 

      =  

     = -25 

db = n – -0,002 

    = 8 – -0,002 = 8,002 

Jadi ttabel ialah -25 (8,002) = -200,5 

Derajat kebebasan yakni sebesar -25 diperoleh ttabel pada taraf signifikasn 

sebesar 5% sebesar -200,5 antara nilai penggunaan permainan ular tangga Islami 

terhadap perilaku moral anak dapat diketahui pengaruhnya. Adapun untuk 

mengetahui pengaruh dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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c. Menggunakan rumus Kesalahan Baku Regresi:  

Syx= 
 

Syx=   

Syx= 
 

Syx= 

 
Syx=  

Syx= 0,540354789 

d. Menggunakan Koefisien Regresi b dengan rumus : 

Sb = 




−
n

x
x

Syx

2)(
2  

Sb =  

Sb = 

 

Sb = 

 

Sb = 

 

Sb = -1,47202948 

e. Menentukan nilai uji t
 

Mencari t hitung menggunakan rumus berikut ini:   

t0= 
SB

Bb −

 
t0= 

 
t0= 0,001 
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f. Menentukan penerimaan H0 dan Ha 

H0 diterima jika t hitung < t tabel  

H0 ditolak jika t hitung > t tabel 

g. Membuat Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian secara signifikan maka dapat disimpulkan 

bahwa thitung ( t0) = 0,001  > dari  t  tabel yakni -200,5. Jadi, H0 di tolak dan Ha di 

terima, artinya permainan tradisional gerak dan lagu terdapat pengaruh untuk 

mengembangkan perkembangan sosial pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. 

Artinya bahwa dengan melakukan permainan tradisional gerak dan lagu sangat 

baik untuk mengembangkan perkembangan sosial anak. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

permainan tradisional gerak dan lagu terdapat pengaruh dalam mengembangkan 

perkembangan sosial khususnya pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa: 

1. Perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya pada kelas 

eksperimen yakni Pre-test diperoleh bahwa, berada pada kategori Sangat Tinggi 

sebanyak 1 orang dengan rentang nilai 20-24 atau 12,5%,  kategori Tinggi 

sebanyak 2 orang atau 25, % dengan  rentang nilai 19-23, kategori Sedang 

sebanyak 4  orang dengan rentang nilai 18-22 atau 50%, kategori Rendah 

sebanyak 1 orang dengan rentang nilai 17-21 atau 12,5%. Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa perkembangan sosial anak pretest (kelas eksperimen) 
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terhadap perkembangan sosisl anak berada pada kategori Sedang karena jumlah 

persentasenya sebesar 50% dengan rentang nilai 18-22.  

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang relevan seperti 

halnya dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani Agustina yang 

berjudul “Pengaruh Permainan Tradisional Ular Naga Terhadap Kecerdasan 

Interpersonal dikelompok B Taman Kanak-kanak Islam Terpadu An-Nahl 

Percikan Iman Kota Jambi”. Permainan ular naga dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada anak, permainan ular naga juga dapat mengubah sosial anak. 

Perubahan sosial anak dapat dilihat ketika anak berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar, berkolaborasi dengan orang lain serta memahami perasaan orang lain72 

2. Hasil Post-test diperoleh bahwa, 1 orang berada pada kategori Sangat 

Tinggi dengan rentang nilai 44-49 atau  125%,  kategori Tinggi sebanyak 4 orang 

atau 50 % dengan  rentang nilai 42-47, kategori sedang sebanyak 2 orang dengan 

rentang nilai 40-45, kategori rendah dengan rentang nilai 38-43 atau 12,5% 

sebanyak 1 orang. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perkembangan 

sosial anak posttest (kelas eksperimen) terhadap permainan tradisional gerak dan 

lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya berada pada kategori Tinggi dan 

signifikan karena jumlah persentasenya 50% dengan rentang nilai 42-47. 

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang relevan 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Md. Sutera Cahhya Pratiwi, Dsk Pt Parmiti, 

LuhPt. Putrini  Mahadewi yang berjudul “Pengaruh Metode Bermain Melalui 

 
72 Cahyani Agustina, ‘Pengaruh Permainan Tradisional Ular Naga Terhadap Kecerdasan 

Interpersonal Di Kelompok B Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nahl Percikan Iman Kota 

Jambi’ (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). 
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Permainan Ular Naga Terhadap Kemampuan Motorik Kasar”. Permainan 

tradisional ular naga sebagai upaya peningkatan kemampuan motoric kasar anak 

yang menunjukkan bahwa metode bermain melalui permainan ular naga dapat 

meningkatkan kemampuan motoric kasar dalam kordinasi gerak kepala, tangan 

dan juga kaki.73 

3. Menguji ada tidaknya pengaruh positif melakukan permainan 

tradisional gerak dan lagu pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya, diperoleh 

berdasarkan hasil pengolahan melalui analisis dengan menggunakan metode 

statistik yaitu analisis persamaan regresi sederhana. Kriteria pengujian  yakni 

sebagai berikut: 

 diterima apabila  

 diterima apabila   

Hasil analisis pada pegujian statistic inferensial yaitu uji t, diperoleh hasil 

uji hipotesis thitung ( t0) = 0,001 > dari  t  tabel yakni -200,5. Karena thitung < ttabel 

(0,001 > -200,5) Jadi, H0 di tolak dan Ha di terima, artinya permainan tradisional 

gerak dan lagu terhadap perkembangan sosial anak terdapat pengaruh untuk 

mengembangkan perkembangan sosial pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. 

Hasil penelitian yang disusun oleh peneliti menunjukkan bahwa dengan 

adanya permainan tradisional gerak dan lagu dapat mengembangkan 

perkembangan sosial pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya. Permainan 

tradisional gerak dan lagu yang dilakukan juga sangat mampu menciptakan 

suasana menjadi lebih menyenangkan. 

 
73 LuhPt. Putrini Mahadewi Md. Sutera Cahhya Pratiwi, Dsk Pt Parmiti, ‘“Pengaruh 

Metode Bermain Melalui Permainan Ular Naga Terhadap Kemampuan Motorik Kasar’, E-Jrnal 

Pendidikan Anak Usia Diniha Universitas Pendidikan Ganesha , 5.3 (2017), 290–91. 
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Permainan tradisional gerak dan lagu mampu membuat perkembangan 

sosial anak menjadi lebih baik, karena permainan tradisional gerak dan lagu 

memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai perilaku yang baik atau 

yang yang tidak baik. Beberapa perkembangan sosial atau indikator pencapaian 

perkembangan sosial anak yang diambil sesuai dengan permasalahan yang ada 

pada anak usia 4-6 tahun Desa Baraya tersebut, yaitu menunjukkan sikap mandiri, 

menolong dan membantu teman, menunjukkan sikap antusiasme dalam indicator 

permainan, mengendalikan perasaan, peraturan permainan dan menghargai orang 

lain. 

Indikator menunjukkan sikap mandiri, terbagi menjadi dua perilaku yang 

diukur antara lain: 

Melakukan permainan gerak dan lagu dengan baik tanpa didampingi orang 

tua dalam permainan ini anak ammpu melakukan permainan gerak dan lagu tanpa 

harus didampingi orang tuanya, dengan begitu sikap mandiri anak membuat 

perkembangan sosialnya menjadi lebih baik. 

Melakukan permaianan gerak dan lagu sesuai dengan instruksi dari guru, 

salah satu perkembangan sosial anak melakukan permainan tradisional gerak dan 

lagu yaitu “ Ketika seorang anak sudah mampu melakukan seluruh indicator 

permainan tradisional gerak dan lagu dengan baik sesuai dengan apa yang telah 

guru instruksikan. 

Indikator menolong dan membantu teman, terbagi menjadi dua perilaku 

yang diukur anatara lain: 
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Menolong teman yang jatuh saat melakukan permainan gerak dan lagu, 

salah satu perkembangan sosial anak melakukan permainan tradisional gerak dan 

lagu kerika seorang anak memiliki sikap empati kepada teman yang sedang 

membutuhkan bantuan contohnya seorang anak melihat teman sedang terjatuh 

ketika hendak melakukan permainan tradisional gerak dan lagu dengan kesadaran 

diri anak tersebut membantu teman untuk bangkit lagi dan melanjutkan 

permainan. 

Membantu teman meluruskan barisan ketika akan memulai permainan 

gerak dan lagu, perkembangan sosial anak dapat diukur melalui sikap anak yang 

ketika sedang melihat temannya sedang berada pada posisi yang bukan 

seharusnya dan dengan sigap seorang anak membantu temannya untuk 

memperbaiki barisannya sehingga barisan yang awalnya sedikit bengkok hingga 

akhirnya menjadi barisan yang rapih. 

Indikator menunjukkan sikap antusisasme dalam indicator permainan, 

terbagi menjadi tiga perilaku yang diukur antara lain: 

Bersikap siap saat akan memulai permainan gerak dan lagu, 

perkembangan sosial anak dapat dilihat ketika seorang anak selalu bersikap siap 

saat melakukan indicator permainan gerak dan lagu sesuai dengan apa yang telah 

diinstruksikan oleh guru. 

Sangat antusias saat melakukan permainan gerak dan lagu, pada 

permaianan gerak dan lagu seorang anak melakukan permainan denga sangat 

bersemangat sehingga seluruh indicator permainan terasa sangant menyenangkan 
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hal ini membuat permaianan tradisionak gerak dan lagu menajdi lebih sehingga 

membuat anak ingin terus mengulang permainan yang telah selesai 

Merasa senang ketika sedang melakukan permainan gerak dan lagu, 

permainan tradisional gerak dan lagu termasuk permaina yang digemari oleh 

anak-anak karena permainan yag dilakukan secara berkelompok membuat anak 

lebih bersemangat dalam melakukan permainan ini, permainan yang dilakukan 

dengan cara kerjasama tim membuat anak merasa senang karena bisa saling 

bertukar ide untuk memenangkan suatu permainan.  

Indikator mengendalikan perasaan, terbagi menajdi tiga perilaku yang 

diukur antara lain: 

Marah, ketika sedang melakukan permaianan tradisional gerak dan lagu 

perasaan marah anak sering muncul ketika apa yang telah diekpektasikan tidak 

sesuai dengan kenyataan seperti ketika permainan sedang berlangsung ada salah 

satu dari anggota tim melakukan kesalahan maka pada saat itu juga perasaan 

marah itu muncul tapi dengan kesadaran diri dan dibantu oleh teman untuk 

meredahkan amarah membuat teman yang tadinya marah akan memaklumi 

kesalahan temannya dengan berbagai pertimbangan. 

Sedih, pada saat melakukan permainan tradisional gerak dan lagu dan 

sampai pada fase pengelompokan maka saat itulah rasa sedih seorang muncul 

karena takut dia tidak sekelompok dengan teman yang selalu menjadi teman 

sehari-harinya dengan begitu seorang guru harus dengan cepat memberikan 

pemahaman kepada anak supaya anak tidak larut dalam kesedihan dan m3mbuat 
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aak untuk lebih mengenal orang lain selain teman yang selalu menjadi teman 

sehari-harinya. 

Takut, ketika sedang melakukan perminan tradisional gerak dan lagu dan 

sampai pada fase saling memperebutkan anggota tim, pada fase inilah terkadang 

membuat anak merasa takut akan kekalahan. Kemudian disinilah peran guru 

untuk menyikapi perasaan takut anak untuk tidak terus merasakan takut karena 

fase ini merupaka fase bergulir kadang tim lawan yang akan menang atau timnya 

sendiri yang menang tergantung bagaimana anak melakukan kerjasama tim baik. 

Indikator peraturan permainan, terbagi menjadi dua perilaku yang diukur 

anatara lain: 

Menaati peraturan permainan gerak dan lagu yang telah disepakati, ketika 

permainan tradisional gerak dan lagu sedang berlangsung dan ada salah satu dari 

anak melakukan pelanggaran maka anak tersebut harus siap menerima sanksi 

yang diberikan karena sebelum memulai permainan terlebih dahulu membuat 

kesepakatan mengenai sanksi yang didapatkan oleh anak yang telah melakukan 

peanggaran yaitu menyanyi. 

Anak mampu menerima sanksi setelah melakukan pelanggaran saat 

bermain permainan gerak dan lagu, sebelum melakukan permainan terlebih 

dahulu menyetujui peraturan dan sanksi pada anak yang melakukan pelanggaran. 

Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran maka anak tersebut akan dikenakan 

sanksi jika anak tersebut menolak maka tugas seorang guru adalah memberikan 

pemahaman mengenai kesepakatan yang sedari awal telah disepakati. 
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Indikator menghargai orang, terbagi menjadi tiga perilaku yang diukur 

antara lain: 

Sabar menunggu giliran bermain permainan tradisional gerak dan lagu, 

perilaku perkembangan sosial yang diukur dapat dilihat ketika anak masih dalam 

keadaan sabar menunggu giliran bermain ketika masih dalam tahap arahan oleh 

guru, anak masih sabar menunggu bermain ketika yang sebelum atau setelah dia 

belum selesai melakukan permainan tradisional gerak dan lagu. 

Menyanyikan lagu bersama teman saat melakukan permainan gerak dan 

lagu, sebelum melakukan permainan dapat dilihat bahwa anak sdah terlebih 

dahulu menyanyikan lagu permainan tradisional gerak dan lagu. Menyanyi 

merupakan hal yang paling disukai oleh anak-anak karena dengan menyanyi anak 

bisa dengan mudah berinteraksi dengan temannya, dengan bernyanyi anak mampu 

menjalin hubungan yang baik dengan temannya. 

Berikut merupakan teks lagu dari permainan tradisional gerak lagu  

(Ular Naga Panjamg) 

Ular naga panjangnya bukan kepalang 

Menjalar-jalar selalu kian kemari 

Umpan yang lezat itulah yang dicari  

Ini dianya yang terbelakang 

Berperilaku yang sopan ketika sedang bermain permainan gerak dan lagu, dalam 

bermain permainan ini anak diajarkan untuk saling menghargai, mulai dari 

menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain, menjaga sikap agar tidak 

melukai orang lain, dengan bermain permainan tradisional gerak dan lagu anak 
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diajarkan untuk bagaimana agar bisa bekerjasama dan menjalin hubungan yang 

baik antar teman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumya dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Permainan tradisional gerak lagu terhadap perkembangan sosial anak 

usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto sebelum melakukan permainan tradisional gerak lagu 

berada pada kategori sedang karena perkembangan sosial anak baru 

mulai berkembang dapat dilihat dari jumlah persentase sebesar 50% 

dan rentang nilai 18-22. 

2. Permainan tradisional gerak lagu terhadap perkembangan sosial anak 

usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto setelah melakukan permainan tradisional gerak lagu berada 

pada kategori tinggi karena perkembangan sosial anak berkembang 

sesuai harapan dengan jumlah persentase 50% dan rentang nilai 42-47. 

3. Permainan tradisional gerak lagu memberikan pengaruh positif 

terhadap perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya 

Kecamatan Kabupaten Jeneponto, karena diperoleh nilai berdasarkan 

hasil pengujian secara signifikan maka dapat disimpulkan bahwa thitung 

( t0) = 0,001 > dari  t tabel yakni -200,5. Karena thitung < ttabel (0,001 > -

200,5) Jadi, H0 di tolak dan Ha di terima, artinya permainan tradisional 

gerak dan lagu terhadap perkembangan sosial anak terdapat pengaruh 
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untuk mengembangkan perkembangan sosial pada anak usia 4-6 tahun 

Desa Baraya. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut:  

1. Masih perlu dilakukan berbagai jenis kegiatan untuk mengetahui 

pengaruh permainan tradisional gerak dan lagu terhadap perkembangan 

sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 

2. Orang tua harus melakukan pengamatan terhadap anak untuk 

mengetahui sudah sampai dimana perkembangan anaknya terkhusus 

pada perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun Desa Baraya Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adhani, Dwi Nurhayati, and Inmas Toharoh Hidayah, ‘Peningkatan Keterampilan 
Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional Ular-Ularan’, Jurnal PGPAUD 

Trumojoyo, 1 (2014), 146 

Aditya, Dodiet, Metodologi Research Variabel Penelitian Dan Defenisi 

Operasioan, 2013 

Alfirah Mulya Astute, ‘Statistica Penelitian’, 2013 

Alwi, besse marjani, Suci Ramadhani, Suhanir, Zulaika, and Tendri Herma, 
‘Manajemen Peserta Didik Pada Taman Pendidikan Anak Usia Dini Do’a 

Ibu’, Jurnal Nanaeke, 1 (2018), 13 <https.//jurnal.uin-alauddinn.ac.id> 

AR. Shofyatul & Nirmala. " Permainan Tradisional Sebagai Upaya Menstimulasi 
Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini". Early Childhood 

Education Journal Of Indonesia 1 (2). 2018 

Aris Munandar, Buku Pedoman Fieldstudy (ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019) 

Azhari, , Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Al-Quran (jakarta, 2018) 

Bambang Prasetyo, and Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif 

Teori Dan Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) 

Cahyani Agustina, ‘Pengaruh Permainan Tradisional Ular Naga Terhadap 

Kecerdasan Interpersonal Di Kelompok B Taman Kanak-Kanak Islam 
Terpadu An-Nahl Percikan Iman Kota Jambi’ (Universitas Islam Negeri 

Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) 

Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi & Aspek Perkembangan 

Anak (Jakarta: Kencana, 2018) 

Dcholfany, Ihsan, and Uswatun Hasanah, Pendidikan Anak Usia Dini Menurut 

Konsep Islam (Jakarta: AMZA, 2018) 

Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian 

Dengan SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010) 

Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018) 

Ending Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) 

(Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 2018) 

Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta, 2003) 



70 
 

 

Furkanawati Handani Mbleo, ‘Analisis Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Usia Dini Pada Permainan Tradisional’, 2019, 74 

Haerani Nur, ‘Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisonal’, 

Jurnal Pendidikan Karakter, 3 (2013) 

Hazhira Qudsyi, ‘Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran 

Yang Bebasis Perkembangan Otak’, Jurnal Buletin Psikologi, 18 (2010) 

Hidayatu Munawaroh, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Dengan Permainan 
Tradisional Engklek Sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Anak Usia 

Dini’, Jurnal Pendidikan Anak, 1 (2017) 

Huwaina Inarah. " Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan 

Gerak Dan Lagu Di Taman Kanak-Kanak Assalam I Sukarame Bandar 

Lampung. 2018. 

Inarah Huwaina, ‘Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan 
Gerak Dan LaguDi Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar 

Lampung’, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2018, 95 

Istri Intan Ari Larasati, Ketut Gading, dkk, ‘Penerapan Pembelajaran Gerak Dan 

Lagu Berbantuan Audivisual Untuk Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik 
Pada Anak Kelompok B’, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 

Pendidikan Ganesha 2016, 4 (2016) 

J. Supranto, Statistik Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Erlangga, 2008) 

Juwairlah, and Meuen Galah, ‘Permainan Tradisional Aceh Sebagai Media Untuk 

Meningkatkan Kesehatan Dan Kecerdasan Anak Usia Dini’, 1 (2016) 

Kadir, Abdul, and Ahmad Fauzi, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2012) 

latif mukhtar, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Aplikasi 

(Jakarta, 2013) 

Mania, Sulaiman Saat & Sitti, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Pemula (Makassar: Sibuku, 2018) 

Md. Sutera Cahhya Pratiwi, Dsk Pt Parmiti, LuhPt. Putrini Mahadewi, ‘“Pengaruh 

Metode Bermain Melalui Permainan Ular Naga Terhadap Kemampuan 
Motorik Kasar’, E-Jrnal Pendidikan Anak Usia Diniha Universitas 

Pendidikan Ganesha, 5 (2017), 290–91 

Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik 

Mulyani Wiwit. " Peran AKtivitas Bermain Ular-Naga Terhadap Perkembangan 
Motorik Kasar Di Taman Kana-Kanak Melati Rejosari Mataram Lampung 

Tengah. 2018. 



71 
 

 

Nana Widhianawati, ‘Pengaruh Pembelajaran Gerak Dan Lagu Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Musical Dan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia 
Dini’, (Eksperimen Kuasi Pada Anak Kelompok Bermain Mandiri SKB 

Sumedang) 

Ni Kadek Nelly Paspiani, ‘Keigiatan Latihan Gerak Dan Lagu (Jeruk Bali) Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini’, Jurnal 

Pendidikan Anak, 1 (2015), 539 

Novita Ambaryani, dkk., ‘Efektivitas Permainan Tradisional Terhadap 
Keterampilan Sosial Anak Kelompok B TK Se-Gugus Lv Kecamatan 

Banjarsari Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014’, 1 

Nurainiyah & Novita Widiyaningrum. "Metode Bermain Gerak Dan Lagu Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini". Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Vol2. No.1 November 2021 

Nurhayati Ucik. " Implementasi Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan 
Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Kelompok A RA Permata Al-Mahalli 

Brajan Pleret Bantul Yogyakarta. 2019. 

Nur Asriani, ‘Penerapan Kegiatan Gerak Dan Lagu Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 

Mamajang Makassar’, 2014 

Nurul Istiqomah, ‘Peningkatan Perkembangan Sosial Dan Emosional Melalui 
Kegiatan Outbound Pada Anak Kelompok B Di TK Asy-Syafa’ah Jember 

Tahun Ajaran 2015-2016’, Jurnal Edukasi Unej 2016, 2 (2016), 19 

saifuddin aswar, Op, 2010 

Serianti, Ni Nyoman, and Nurhayati, ‘Permainan Tradisional Jawa Gerak Dan 
Lagu Untuk Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak Usia Dini’, Artike 

Permainan Tradisional (Pendidikan Seni Tari PGPAUD), 2017, 14 

Seto Mulyadi dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method Perspektif 
Yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan Dan Budaya (Depok: 

PT Rajagrafindo Persada, 2010, 2019) 

sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method 

(Depok: Rajawali Pers, 2019) 

sumadi subrata, Metode Penelitian (PT Rajagrafindo Persada, 2010, 2013) 

Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah 

Pengantar) (Yogyakarta: Alfabeta, 2011) 

Veny Iswantiningtyas, ‘Pengembangan Sosial Anak Usia Dini Melalui Permainan 
Tradisional Sapiring Dua Piring, Skripsi’ (Prodi PG-PAUD Universitas 

Nusantara PGRI, 2019) 



72 
 

 

wagiran, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi 

(Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019) 

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: pt 

indeks, 2013) 

Yusuf Tahir, Rismayani, dkk., ‘Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak 

Usia 4-5 Tahun Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan’, Jurnal Nanaeke, 

1 (2019), 48 

Z, Saparida, Kajian Pustaka Pengembangan Sosial Emosional Anak Melalui 

Permainan Tradisional Ular Naga Pada Anak Usia 5-6 Tahun 2020 

zainal arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru (Bandung: 

Rosdakarya, 2012) 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

LAMPIRAN 

 

 

Proses Melewati Mulut Ular Naga 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Proses Mempertahankan dan Merebut Ekor Dari Ular Naga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Hasil Penilaian Perkembangan Sosial Anak Sebelum Melakukan Permainan 

Tradisional gerak dan Lagu 

No Nama Nilai 

1. Saldi 19 

2. Akram 21 

3. Reski 18 

4. Randi 18 

5. Muh Rezky 20 

6. Ilham 17 

7. Yudha 20 

8. Muh Yunus 20 

Jumlah 153 

 

Hasil Penilaian Perkembangan Sosial Anak setelah Melakukan Permainan 

Tradisional Gerak dan Lagu pada Anak Usia 4-6 Tahun Desa Baraya 

 

No Nama Nilai 

1. Saldi 38 

2. Akram 40 

3. Reski 41 

4. Randi 43 

5. Muh Rezky 44 

6. Ilham 43 

7. Yudha 39 

8. Muh Yunus 42 

Jumlah 330 
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