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ABSTRAK 

Nama : Saadia Buaklofin 

Nim : 20900118049 

Judul : Bentuk-Bentuk Kerjasama Pada Anak Usia 4-6 Tahun Melalui 

Permainan Tradisional Sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. 

Seran Bagian Timur 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah 

penerapan permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram 
Bagian Timur?; (2)  Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama 
pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. 
Tutuk Kab. Seram Bagian Timur:? (3) Untuk mengetahui faktor yang 
menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui 
permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec.Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian 
Timur?.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Berlokasi di 
Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur dengan menggunakan 10 
data primer dan 10 data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu observasi, wawancara, dan dekomentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk kerjasama pada 
anak usi 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk 
Tolu Kab. Seram Bagian Timur suda berjalan dengan baik dan memberikan 
pengaruh yang sangat signifikan kepada anak dalam melakukan kerjasama dengan 
temannya. (2) bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 
tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur sangat 
beragam yaitu: (a) semangat kebersamaan dan kekompakan tim (b) tidak gampang 
menyerah apalagi putus asa (c) pengendalian diri (d) belajar fokus dan (e) 
sportifitas (3) faktor penghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 
tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. 
Seram Bagian Timur yaitu: (a) kurangnya dukungan dari orangtua (b) lingkungan 
yang kurang kondusif (c) tidak adanya lahan untuk dijadikan tempat bermain dan 
(d) penggunaan gawai. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa (1) Anak usia 4-6 tahun 
diberikan pemahaman mengenai dampak positif dari permainan tradisional sen 
agar anak dapat lebih serius dalam bermain. (2) Para orangtua baik itu ibu dan 
ayah, dan guru di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk anak 
bekerjasama dengan temannya. (3) Kepada peneliti yang akan mengembangkan 
penelitian ini kedepannya diharapkan agar lebih dikembangkan mengenai 
penelitian ini untuk memvariasikan berbagai peneliatan yang ada agar 
memperoleh hasil penelitian yang bervariasi pula. Misalnya dengan menggunakan 
variabel Penelitian, metode penelitian dan media yang berbeda.  

 
Kata Kunci: Kerja Sama, Anak, Permainan Taradisional Sen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini dapat membantu proses perkembangan anak 

lebih optimal. Beragam manfaat yang bisa diperoleh oleh anak yang mengikuti 

PAUD, yaitu belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman sebayanya, 

mengelolah stress, dan menyelesaikan masalah. 

Sujiono menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, 

Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sehingga lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa “(1) 

pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) 

pendidikan anak dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-

formal, dan/atau informal, (3) pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: 

TK, RA, atau bentuk yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan, dan (5) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat ( 2), ayat (3), dan ayat (4) akan diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". 
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Pada lingkungan masyarakat, terdapat sebuah kekeliruan yaitu sering kali 

terdengar bahwasanya ada anak yng belum memasuki TK, nama sekolahnya 

disebut PAUD. Padahal, itu merupakan sebuah kesalahan. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 

tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini pasal 2, PAUD 

diselenggarakan berdasarkan kelompok  usia dan jenis layananya, yang meliputi: 

a) layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri 

dari Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan 

sederajat, b) layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) 

tahun terdiri dari Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya, dan c) 

layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri 

dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal 

(BA), dan sejenisnya.
1
 

Saat ini lembaga PAUD berada di bawah naungan dinas pendidikan. 

Setiap pendidikan PAUD nama lembaga telah memakai tulisan Pendidikan Anak 

Usia Dini/TK. Dengan demikian jika ada anak usia tiga tahun sedang 

melaksanakan pendidikan, jenis lembaganya bukan disebut PAUD melainkan 

disebut KB atau semacamnya, karena KB atau sejenisnya merupakan salah satu 

layanan dari PAUD. 

Permainan tradisional adalah kegiatan yang bermacam-macam, karena 

disetiap tempat memiliki beragam jenis permainan tradisional. Hal tersebut 

                                                           

1 Fira Yuliawati, “Melangkah Bersama PIAUD”, (Jawa Barat: EDU PUBLISHER, Jl. 

Tamansari Km. 2,5 Kota Tasikmalaya 2020). h. 14- 16. 
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bergantung pada adat atau kebiasaan didaerah tersebut yang turun-temurun bisa 

mempengaruhi bentuk dan nama permainan tradisional tersebut. Permainan 

tradisional sen adalah suatu permainan rakyat atau permainan tradisional yang 

memiliki berbagai macam nama diberbagai daerah. Permainan sen memiliki nama 

yang berbeda seperti di Jakarta permainan ini dinamakan galasin. Di Jawa Tengah 

permainan ini dikenal dengan nama gobak sodor, Sulawesi Tengah nokaluri dan 

Sulawesi Selatan massalo/assalo.
2
 Permainan tradisional sen sering dijadikan 

sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan motorik kasar pada peserta 

didik artinya unsur fisik dalam permainan tersebut sanggat bermanfaat bagi tumbu 

kembang anak.
3
  

Salah satu aspek sosial yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak 

adalah kemampuan kerjasama pada anak. Kemampuan kerjasama merupakan 

salah satu kemampuan dalam berperilaku sosial atau berinteraksi dengan orang 

lain. Semakin banyak kesempatan yang anak memiliki untuk melakukan suatu hal 

bersama-sama, semakin cepat kesempatan anak belajar melakukannya dengan 

cara bekerjasama. Kemampuan bekerjasama penting untuk dilatih sejak usia dini, 

karena pada proses bekerjasama, anak dapat mengembangkan kemampuan sosial 

emosional seperti berbagi tanggung jawab, saling membantu dan berinteraksi 

dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Johnson, dkk Saputra 

menyatakan bahwa pembelajaran yang bermanfaat dapat dicirikan sebagai sistem 

                                                           

2 Dwi Agus Mawarti, Yudesta Erfayliana, dan Baharudin, “Pengembangan Model 

Permainan Tradisional Gobak Sodor Untuk Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar,” 

BORNEO PHYSICAL EDUCATION JOURNAL, Vol. 2, No. 1, (2021),h.56. 

https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/bpej. (Diakses 1 Agustus 2022). 

3Yoga Brata Susena, Danang Ari Santoso, dan Puji Setyaningsih, “Ethosport Permainan 

Tradisional Gobak Sodor”, Jurnal Pendidikan Kesehatan, Home / ARCHIVES /, Vol. 7, NO. 2,  

(Juni 2021), https://doi.org/10.5281/zenodo.535410. (Diakses 1 Agustus 2022). 

https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/bpej
https://doi.org/10.5281/zenodo.535410
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kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, jadi suatu interaksi antara orang-

orang atau pertemuan untuk mencapai tujuan bersama dalam bekerja atau belajar. 

Muhaimin menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang kerjasama pada anak yaitu sebagai berikut: Anak berada dalam 

lingkungan yang positif dan bebas tekanan. Stimulasi kerjasama tersebut akan 

optimal jika anak tidak merasa tertekan. Anak yang tertekan akan menghambat 

tingkat emosi kerjasama anak. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan 

nonverbal dalam berbicara dengan anak-anak, sehingga terkesan bagi anak 

perilaku yang baik dan buruk. Sertakan anak-anak dalam komunikasi. Orang 

dewasa perlu melibatkan anak-anak untuk mengambil bagian dalam membangun 

korespondensi dan kolaborasi dan pendidik menghargai pemikiran mereka dan 

memberikan reaksi yang luar biasa.
4
  

Dilihat dari penggambaran di atas, unsur-unsur yang mempengaruhi 

kerjasama pada anak adalah anak berada dalam suasana yang positif dan bebas 

dari ketegangan, menunjukkan artikulasi yang tepat saat menyampaikan pesan 

ketika berbicara, dan mengikutsertakan anak dalam menyampaikan gagasannya. 

Allah SWT. Berfirman di dalam QS Ali-Imran / 3 : 103. 

ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ  قُواْْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّه ِ جَمِيعٗا وَلََ تَفَره وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّه
نٗا وَكُنتُمۡ عَلَىَٰ شَفَا حُ  فۡرَةٖ أعَۡدَآءٗ فَألَهفَ بَيۡنَ قلُوُبِكُمۡ فَأصَۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إخِۡوََٰ

تِهِۦ لَعَلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ   ُ لَكُمۡ ءَايََٰ نُ ٱللَّه لكَِ يُبَيِّ نۡهَاۗ كَذََٰ ارِ فَأنَقَذَكُم مِّ نَ ٱلنه  مِّ
 

Terjemahannya: 
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

                                                           

4 Nabila Az Zahwa, “Kemampuan Kerjasama Anak, Usia Dini Ditinjau Dari Urutan 

Kelahiran di Kelompok B Ra Al-Karomah Batang”, Skripsi, (Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 10 & 11. http://lib.unnes.ac.id. (Diakses 2 April 2022). 

http://lib.unnes.ac.id/
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mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-
orang yang bersaudara (QS Ali-Imran / 3 : 103). 
  

Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan: “sesungguhnya 

dalam kebersamaan kaum muslimin di atas agamanya dan kesatuan hati mereka, 

hal tersebut akan memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Dengan 

kerukunan mereka dapat menjaganya. Dengan adanya kebersamaan mereka dapat 

menyelesaikan segala persoalan dengan baik bahkan mereka juga akan 

mendapatkan kemaslahatan dari hasil kebersamaan itu seperti, ta'awun ala birri wa 

taqwa".
5
 

Berdasarkan  penelitian  awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 

bulan 04 tahun 2021 menunjukkan bahwa anak usia dini (4-6 tahun) di Desa 

Kufar lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game online sehingga 

tidak fokus belajar membaca, berhitung, dan bersosialisasi dengan teman-

temanya. Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang 

akan dilaksanakan.
6
  

Adapun peneliti melihat bahwa permainan sen ini mempunyai pengaruh 

yang sanggat baik buat anak-anak di Desa Kufar seperti melati anak untuk 

bersosialisasi. Selain itu juga dapat meningkatkan komonikasi dan kerjasama anak 

antara tim, mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang jujur, rasa percaya diri 

dan dapat melatih motorik kasar anak. 

 Namun, pada saat tertentu peneliti melihat anak-anak tersebut tidak 

kompak saat bermain, hal ini disebabkan karena kurangnya kerjasama dalam  

                                                           

5Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizhahulloh, “Keutamaan Ta’awun (Kerjasama) Dalam 

Kebaikan,” (7/11/2017). https://www.atsar.id, (Diakses 4 April 2022). 

6Aletheia Rabbani, “Pengertian Penelitian Terdahulu dan Manfaatnya”, (26 Nov 2020). 

https://www.sosial79.com>.  (Diakses 4 April 2022). 

https://www.atsar.id/
https://www.sosial79.com/
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kelompok disebabkan oleh teman kelompoknya yang tidak mau mendengar 

perintah atau saran dari temannya yang lain hal ini yang menyebabkan  mereka 

tidak kompak saat bermain. 

Peneliti sanggat tertarik meneliti permainan tradisional sen di Desa Kufar 

karna anak-anak di Desa Kufar sanggat menyukai permainan-permainan 

tradisional salah satunya yaitu permainan sen, hal ini yang membuat peneliti 

memilih melakukan penelitian di Desa Kufar. 

Peneliti melihat bahwa anak-anak di Desa Kufar mempunyai semangat 

dalam bermain permainan sen namun sempitnya lapangan bermain untuk mereka 

membuat anak-anak lebih memilih permainan yang lebih mudah bagi mereka 

seperti permainan yang menggunakan hanphone/hp. 

Namun saat ini, zaman sudah mulai berkembang dan semakin banyak 

permainan saat ini, misalnya permainan game online telah membuat anak-anak di 

Desa Kufar sudah jarang bermain permainan tradisional, salah satunya adalah 

permainan tradisional sen dan tidak adanya pertimbangan dari pemerintah dalam 

melindungi permainan tradisional membuat permainan ini jarang sekali terlihat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari 

penelitian ini difokuskn pada: 

1. Bagaimanakah penerapan permainan tradisional sen di Desa kufar Kec. 

Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur? 
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2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui 

permaianan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram 

Bagian Timur? 

3. Apakah faktor yang menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 

4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk 

Tolu Kab. Seram Bagian Timur? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitiam 

Titik fokus peneliti dalam penelitian ini, hanya berpusat pada anak-anak di 

Desa kufar. Peneliti akan berfokus kepada perkembangan kerjasama pada  anak 

usia 4-6 tahun melalui permainan sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram 

Bagian Timur. 

2. Deskripsi Fokus  

Mengingat titik fokus penelitian di atas maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan permasalahan yaitu bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 

tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. 

Seram Bagian Timur maka peneliti memberikan gambaran konsentrasi sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan kerjasama adalah munculnya hubungan timbal balik positif 

untuk mencapai tujuan yang sama yang ingin dicapai secara bersama-

sama. 

b. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun dan berada pada usia 

yang cemerlang dimana saat ini fase perkembangan dan peningkatan 

generasi muda berjalan dengan cepat. 
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c. Permainan tradisional sen merupakan salah satu permainan leluhur yang 

sudah cukup lama dimainkan di Desa Kufar. Permainan ini umumnya 

dimainkan di samping rumah atau di tanah yang biasanya digunakan 

sebagai lapangan oleh anak-anak disana, permainan ini biasanya 

dimainkan oleh anak usia (4-6 tahun). 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penulisan proposal ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimanaka penerapan permainan tradisional sen di 

Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 

4-6 tahun melaluli permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk 

Tolu Kab. Seram Bagian Timur. 

3. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menghambat bentuk-bentuk 

kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di 

Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur. 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun manfaat dalam penulisan proposal ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis yang dapat diambil dalam penulisan proposal ini adalah: 

a. Diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa untuk diharapkan menjadi 

referensi mengenai penelitian lain yang terkait dengan bentuk-bentuk 

kerjasama pada anak usia dini (4-6 tahun) melalui permainan tradisional 

sen. 
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b. Diharapkan Dapat memberikan kontribusi informasi pada pendidikan dan 

perkembangan anak usia dini  (4-6 tahun) melalui permainan tradisional 

sen. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penulisan proposal ini adalah: 

a. Diharapkan dapat membantu anak usia dini (4-6 tahun) dalam bekerjasama 

dengan teman-temannya. 

b. Diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

mendukung program-program kerja. 

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relefan yang berkaitan dengan penelitian 

yang digunakan peneliti dalam hal ini permainan tradisional sen yaitu: 

1. Virgian Ferda Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Permainan Gobak 

Sodor Terhadap Interaksi Siswa Tunarungu di Sekolah Dasar” yang 

bermaksud untuk melihat dampak permainan Gobak Sodor terhadap 

kerjasama sosial siswa tunarungu di SD Klampis I Surabaya. Dalam 

kajiannya, virgian mengambil kesimpulan bahwa “ada pengaruh signifikan 

permainan Gobak Sodor terhadap komunikasi sosial siswa di SD Negeri 

Klampis Ngasem 1 Surabaya.
7
 

2. Arina Rizki Nur'Aini dalam penelitiannya, peran permainan tradisional 

gobak sodor dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B1 di TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang bertujuan 

                                                           

7Virgian Ferda Sari, “Permainan Gobak Sodor Terhadap Interaksi Sosial Siswa Tunarugu di 

Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Khusus (Surabaya: Fak. Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan 

Luar Biasa UNESA Universitas Surabaya, 2017). h. 9.  
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untuk mengetahui peran permainan tradisional gobak sodor dalam 

mengembangkan motorik kasar anak dan faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat kegiatan permainan  tradisional gobak sodor dalam 

mengembangkan motorik kasar anak. Dalam penelusurannya, Ariana 

berpendapat bahwa permainan tradisional gobak sodor berperan penting 

sebagai tindakan yang dapat menumbuhkan kemampuan motorik kasar 

anak, karena permainan tradisional gobak sodor melibatkan unsur-unsur 

motorik kasar, yaitu ketangkasan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan dan 

kelincahan dalam perkembangan kaki dan otot-otot besar.
8
 

3. Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Permainan Gobak Sodor Terhadap 

Kerjasama Anak kelompok B TK Intan Sari Palangkaraya Tahun ajaran 

2019/2020 yang dilakukan oleh Riri Dwiani, Rusmaladewi, Sophia 

Oktavia Balimulia. “terdapat pengaruh permainan Gobak Sodor terhadap 

kerjasama anak B di TK Intan Sari. Dengan kata lain, permainan gobak 

sodor terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama anak.
9
 

4. Dwi Listyanigrum dalam jurnalnya “Pengaruh permainan tradisional 

Gobak Sodor terhadap sikap Sosial Siswa Kelas III SD 01 Magurharjo 

Kota Madium” permainan tradisional Gobak Sodor berpengaruh terhadap 

sikap sosial siswa kelas III SDN 01 Maguharjo Kota Madium. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan sikap siswa yang 

                                                           

8 Arina Rizki Nur’aini, “Peran Permainan Tradisional Gobak Sodor Dalam 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B1 di TK Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), h. 113.  http://digilib.uin-suka.ac.id, (Diakses 5 April 2022). 

9 Riri Dwiani dkk, “Pengaruh Permainan Gobak Sodor Terhadap Kerjasama Anak 

Kelompok B TK Intan Sari Palangkaraya Tahun Ajaran 2019/2020”, Jurnal Pendidikan dan 

Psikologi Pintar Hartati, Vol. 17, No. 1, (Juni 2021), h. 15, https://e-journal.upr.ac.id. (Diakses 5 

April 2022). 

http://digilib.uin-suka.ac.id/
https://e-journal.upr.ac.id/
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diperkirakan melalui angket terlihat dari perbedaan kelas eksprimen yang 

diperlakukan dengan pemanfaatan permainan tradisional Gobak Sodor 

dengan nilai tertinggi 89 dan nilai terendah 60, sedangkan kelas kontrol 

dengan yang tidak diberi perlakuan pemanfaatan permainan tradisional 

gobak sodor dengan nilai tertinggi 82 dan terendah 58.
10

  

5. Moniqa Siagawati, Wiwin Dinar Prastiti, dan Purwati. Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Mengungkap nilai-nilai yang terkandung 

dalam Permainan tradisional Gobak Sodor” disebutkan bahwa nilai-nilai 

yang terdapat dalam Permainan tradisional Gobak Sodor adalah sebagai 

berikut: aspek jasmani yang meliputi nilai kesehatan dan kelincahan, aspek 

psikologi yang meliputi nilai kejujuran, sportivitas, kepemimpinan, 

pengaturan strategi, kegembiraan, spritualisme, dan perjuangan. Aspek 

sosial yang meliputi nilai social skill, kerjasama dan kekompakan.
11

 

Penelitian ini memiliki sejumlah kemiripan dengan penelitian sebelumnya. 

Namun, titik fokus utama peneliti adalah motorik kasar anak dan 

perkembangan anak usia 4-6 tahun melalui pertmainan tradisional sen. 

penelitian ini ditujukan pada anak usia 4-6 tahun dan orang tuanya. 

 

                                                           

10 Dwi Listyaningrum, “Pengaruh Permainan Tradisional Gobak Sodor Terhadap Sikap 

Sosial Siswa Kelas III SDN 01 Maguharjo Kota Madium”, Jurnal Studi Sosial, Vol. 3, No. 2, 

(Desember 2018), h. 112.  http://e-journal.unipma.ac.id, (Diakses 16 April 2022). 

11Purwati dkk, “Mengungkap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Permainan Tradisional 

Gobak Sodor”, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi, Vol. 9, No. 1, (Mei 2007), h. 94 

http://e-journal.unipma.ac.id/
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bentuk-Bentuk Kerjasama Pada Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kerjasama 

Kerjasama adalah sarana dan menjadi tanda terkait dengan kualitas 

kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam suatu organisasi.
12

 

Kerjasama merupakan sifat sosial, bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak 

dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Rheta De Vries 

Miftahul, anak-anak dapat bekerja sama dengan efektif asalkan pendidik dapat 

membangun iklim ruang belajar yang stabil, mencontohkan skill kooperatif, dan 

berelasi secara personal dan positif dengan mereka. Kerjasama adalah usaha 

bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
13

  

Dalam bidang pendidikan muncul berbagai metode pembelajaran yang 

lebih menitik beratkan pada kerjasama, antara lain seperti yang diungkapkan oleh, 

pada umumnya memberikan batasan tentang pengertian kerjasama mirip satu 

sama lain. Kerjasama adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, 

karakteristik suatu kelompok kerjasama terlihat dari adanya lima komponen yang 

melekat pada program kerjasama tersebut, yakni: 

a. Adanya saling ketergantungan yang positif diantara individu-individu 

dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. 

                                                           

12 Sri Wiranti Setiyanti, “(Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok”), Jurnal STIE 

Semarang, Vol. 4, No. 3. (Oktober 2012), (Diakses 19 April 2022). 

13Indah Rinukti Prabandari & Fidesrinur, “Meningkatkan Kemampuan Bekerjasama Anak 

Usia 5-6 Tahun Melalui Metode Bermain Kooperatif”, Jurnal AUDHI, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 

98. httpss://jurnal.uai.ac.id. (Diakses 19 April 2022). 

https://jurnal.uai.ac.id/
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b. Adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu sama 

lain diantara anggota kelompok. 

c. Adanya akuntabilitas dan tanggung jawab personal individu. 

d. Adanya keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil. 

e. Adanya keterampilan bekerjasama dalam kelompok bermain.. 

Michaelis menyatakan bahwa keterampilan kerjasama merupakan hal 

penting yang paling diunggulkan dalam kehidupan masyarakat upaya demokrasi, 

dan merupakan salah satu indikator dari lima indikator perilaku sosial, yakni 

tanggung jawab, peduli pada orang lain, bersikap terbuka dan kreativitas.
14 

 

Dalam kehidupan sehari-hari kerjasama sangat penting karena semua yang 

dilakukan bersama akan lebih mudah dan lebih cepat. Kerjasama tim atau tim 

kerja adalah sekelompok yang usaha-usaha individunya menghasilkan kinerja 

lebih tinggi daripada jumlah masukan individu. Kelompok kerja menghasilkan 

energi kerjasama yang positif melalui upaya yang tersusun. Hal ini memiliki 

pengertian bahwa kinerja yang dilakukan oleh kelompok lebih unggul daripada 

presentasi per individu dalam suatu organisasi. Namun, pelaksanaan kelompok 

juga harus penting untuk membuat komitmen yang baik untuk kelompok. 

Tenner dan Detoro, kerja kelompok adalah berkumpulnya orang-orang 

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian kerjasama dapat 

dimaknai bahwa sekelompok orang-orang yang bekerja, bersama untuk mencapai 

tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih muda diperoleh dengan 

                                                           

14 Bekti Wulandari dkk, “Peningkatan Kemampuan Kerja Sama dalam Tim Melalui 

Pembelajaran Berbasis Lesson Study, Jurnal Electronics, Informatics, and Vacational Education 

(ELINVO)”, Vol. 1, No. 1, (November 2015), h. 12. https://journal.uny.ac.id. (Diakses 20 april 

2022). 

https://journal.uny.ac.id/
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melakukan kerjasama tim dari pada dilakukan sendiri. Hal ini didukung oleh 

Gaspersz bahwa SDM pada semua tingkat organisasi merupakan faktor yang 

sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan 

memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi.
15

 

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. 

Kerjasama (cooperation) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu 

hasil. kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua bela 

pihak demi tercapainya penyelesaian masalah secara optimal Moh. Jafar Hafsah 

menyebut kerjasama ini dengan istilah “Kemitraan”, yang artinya adalah suatu 

strategi bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

Sementara, H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai "dua orang atau lebih 

untuk melakukan aktifitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan 

kepada suatu target atau tujuan tertentu".
16

 

Dari pengertian kerjasama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kerjasama adalah kumpulan dari beberapa kelompok atau orang yang mempunyai 

pemikiran yang sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara objektif untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. 

                                                           

15 Eva Silvani Lawasi dan Boge Triatmanto, “Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan 

Kerjasama Tim Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan”, Jurnal Manajemen, Vol. 5, No. 1, 

(2017), hal. 48. 

16Iin Surminah, “Pola Kerja Sama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen 

Litbang (Kasus Balai Penelitian Taman Pemanis dan Serat)”, Jurnal Bina Praja, Vol. 5, No. 2, 

(Juni 2013), h. 103-104. 
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2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Pada Anak Usia Dini 4-6 Tahun 

Kerjasama merupakan suatu aktifitas dalam kelompok kecil dimana 

terdapat kegiatan saling berbagi, menghargai dan bekerja secara kalaboratif untuk 

menyelesaikan sesuatu. Kerjasama juga diartikan sebagai upaya manusia yang 

secara simultan mempengaruhi berbagai macam bentuk intruksional. Bentuk-

bentuk yang dimaksudkan antara lain motivasi, daya tarik interpersonal, 

persahabatan, menghargai perbedaan, dukungan sosial, berinteraksi, 

berkomunikasi, berkerjasama, rasa harga diri, dan hubungan sosial. Pernyataan-

pernyataan tersebut menyatakan pengertian bahwa kerjasama merupakan berbagai 

usaha yang dilakukan manusia yang menghasilkan berbagai perilaku yang terkait 

dengan interaksi sosial dan cara seseorang berkomunikasi serta saling 

menghargai.
17

  

Standar kemampuan berkolaborasi berdasarkan hasil penelitian adalah: 1) 

memberi informasi sesama anggota kelompok, 2) dapat menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi, 3) menciptakan suasana kerjasama yang akrab, 4) 

bertukar ide dan pendapat kepada anggota kelompok, 5) mendukung keputusan 

kelompok, 6) menghargai masukan dan keahlian anggota lain, 7) berpartisipasi 

melaksanakan tugas, 8) menghargai hasil kerja kelompok.
18

  

                                                           

17 Veronika Vantika Surni, Ambar Pawitri, & Ahmad Syaikhu, “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Kerja Sama Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional Tarik Tambang”, 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III SEMNARA (2021), h. 110 & 

111. 

18Ika Ari Pratiwi, Sekar Dwi Ardianti, dan Moh. Kanzunnudin, “Peningkatan Kemampuan 

Kejasama Melalui Model  Project  Based Learning (PjBL) Berbantuan Metode Edutaiment Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial”, Jurnal Refleksi Edukatika Vol. 8, No. 2,  (2018), hal. 

178. [http://orcid.org/0000-0002-0204-0474]. (Diakses 1 Mei 2022). 
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Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional sen 

sangat berpengaruh pada kerjasama anak sebagaimana anak dapat memberi 

informasi sesama anggota kelompok, menciptakan suasana kerjasama yang akrap. 

Sehingga anak tidak merasa dikucilkan oleh orang lain. 

3. Kerjasama Anak  Usia Dini (4-6 Tahun) Melalui Permainan  

Pentingnya kerjasama bagi anak usia dini adalah melatih kepekaan anak, 

melatih kemampuan anak untuk berkomunikasi, melatih anak menjalin hubungan 

hubungan dan melatih anak untuk dapat menghargai orang lain. Dalam peraturan 

pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar nasional pendidikan anak usia 

dini kurikulum 2004 pada lingkup perkembangan sosial emosional dengan 

beberapa indikator yaitu: 1) Dapat menaati peraturan yang ada, 2) Dapat 

melaksanakan tugas dalam kelompok, 3) Dapat menyelesaikan tugas dalam 

kelompok. 

Keterampilan kerjasama merupakan aspek kepribadian yang penting dan 

perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan sosial dimasyarakat.
19

 Johnson 

berpendapat "kerjasama juga menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, 

menimba berbagai informasi, belajar sopan santun, belajar mengurangi perilaku 

yang kurang baik, dan membantu anak dalam menghargai pendapat orang lain." 

Marijan bahwa "anak perlu dibelajarkan secara langsung dalam kehidupan 

mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penanaman sikap". Salah 

satunya yang harus diciptakan adalah untuk menanamkan sikap kerjasama dalam 

berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang akan mempengaruhi kehidupan anak 

                                                           

19Ita Rosita, “Meningkatkan Kerja Sama Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share”, Jurnal Formatif ,  Vol. 3, No. 1, (2013), h. 1- 10, (Diakses 1 Mei 2022). 
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sehari-hari. kerjasama adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Parten's view mengungkapkan 

bahwa “Bermain adalah suatu sarana sosialisasi anak, bermain bersama 

melakukan tugas bersama”, misalnya dalam permainan tradisional sen dan lain-

lain. 

Upaya pendidik untuk menjalin kerjasama pada anak dalam bermain 

sangatlah penting karena dalam peraturan pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 

dalam Undang-Undang Sikdiknas Tahun 2003 pasal 28 ayat 4. “pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau 

pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan" jadi taman kanak-kanak merupakan lingkungan 

yang tepat dimana anak-anak lebih mudah menerima rangsangan dari stimulus 

yang diberikan. Stimulus itu bukan hanya dari guru saja tapi dapat juga dari 

berbagai sumber salah satunya teman sebayanya.
20

  

Johnson, interaksi kooperatif kerjasama memiliki berbagai manfaat 

terhadap perkembangan anak. Dampak positif tersebut adalah: a) memperluas 

prestasi belajar, b) meningkatkan reterasi, c) lebih dapat digunakan untuk 

mencapai taraf penalaran tingkat tinggi, d) lebih dapat mendorong tumbuhnya 

motivasi intrinstik, e) lebih sesuai untuk meningkatkan hubungan antar manusia 

yang heterogen, f) meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah, g) 

meningkatkan sikap anak yang positif terhadap guru, h) meningkatkan harga diri 

anak, i) meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif, j) meningkatkan 

keterampilan hidup bergotong royong.
21

 

                                                           

20Asteria dkk, “Peningkatan Kerja Sama Anak Dalam Bermain Melaluli Metode Kerja 

Kelompok”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 4, No. 6, (2015), h. 2. 

21Lilik Masitho dan Nurhenti Dorlina Simatupang, “Meningkatkan Kemampuan Kerjasama 

Melalui Metode Demonstrasi Dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun”, 

PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 5, No. 1, (Maret 2016).  
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Dengan kerjasama anak mereka dapat melatih diri dan berinteraksi dengan 

orang lain melalui media permainan, hal ini dapat membuat hidup sosial anak 

dapat berjalan dengan baik ditempat bermain maupun dilingkungan keluarga. 

B. Permainan Tradisional Sen  

1. Pengertian Permainan Tradisional Sen  

Permainan tradisional sen adalah salah satu permainan leluhur yang sudah 

dimainkan sejak lama di Desa Kufar. Permainan ini biasanya dimainkan di 

samping rumah atau di lapang yang biasanya digunakan sebagai lapangan oleh 

anak-anak di sana. Namun seiring berjalannya waktu permainan ini jarang sekali 

terlihat dikarenakan tidak adanya tempat atau lokasi yang memadai dan juga 

masyarakat lebih menyukai game online daripada permainan sen. Sebenarnya 

permainan ini suda dimainkan dibeberapa daerah di jawa, namun dengan sebutan 

yang berbeda-beda seperti gobak sodor. 

Iswan dan Kusmawati mengemukakan bahwa penggunaan permainan 

dalam pembelajaran dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Penelitian 

Lestari dan prima membuktikan bahwa penggunaan permainan permainan 

tradisional dapat meningkatkan sosial emosional anak.
22

 Menurut Al-Ghasali 

dalam bahwa permainan merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena 

ketika anak dilarang bermain maka dapat mematikan hatinya, kecerdasannya 

terganggu, dan dapat merusak irama hidupnya. Bermain ini dapat dilakukan 

menggunakan permainan tradisional. Dimana, permainan tradisional ini juga 

dapat diyakini memberikan manfaat bagi fisik dan mental anak.
23

 Oleh karena itu 

                                                           

22Khadijah, dkk, “Pengaruh Permainan Terompah Terhadap Motorik Kasar, Bahasa, dan 

Sosial-emosional Anak”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 6, No. 5, (2022), hal. 4028, 

https://obsesi.or.id, (Diakses 11 Maret 2023). 

23Aslinda, Eka Damayanti, Umi Kusyairy, “Peran Permainan Tradisional Jekka Ka’daro 

dalam Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun”, Jurnal Usia Dini, Vol. 

8, No. 2, (2022), hal. 91 & 92, https://jurnal.unimed.ac.id, (Diakses 11 Maret 2023). 

https://obsesi.or.id/
https://jurnal.unimed.ac.id/
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salah satu permainan tradisional yang dapat membantu kerjasama pada anak 

adalah permainan sen. 

Beberapa pakar mengatakan, untuk meningkatkan perilaku moral anak 

usia dini adalah melalui aktivitas bermain. Menurut Wiyana, bermain bagi anak 

usia dini sudah tidak asing lagi, karena bermain merupakan kebutuhan anak. 

Beberapa pakar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) mengatakan bahwa dunia 

anak adalah dunia bermain, karena bermain merupakan aktivitas yang 

menyenangkan bagi anak usia dini.
24

 Permainan tradisional merupakan 

simbolisasi dari pengetahuan yang turun temurun dan mempunyai bermacam-

macam fungsi atau pesan dibaliknya. Permainan tradisional merupakan hasil 

budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berekreasi, 

berkreasi, berolahraga. Selain itu juga sebagai sarana berlatih untuk hidup 

bermasyarakat, keterampilan, kesopanan serta ketangkasan.
25

 

Permainan tradisional cenderung popular dilakukan dilakukan anak-anak 

untuk bersosialisasi, mengasah ketangkasan, dan hubungan komunikasi ketika 

selesai pulang sekolah. Permainan tradisional yang anak lakukan berpegang teguh 

pada kebiasaan adat masing-masing yang memiliki norma dan makna yang ada 

dalam permainan tersebut. Permainan tradisional juga merupakan hasil warisan 

yang diturunkan dari nenek moyang yang masih kental memegang budaya dan 

                                                           

24Andi Sitti Hartika, Ahmad Afiif, Besse Marjani Alwi, “Pengaruh Permainan Ular Tangga 

Islami Terhadap Perilaku Moral Anak Pada Kelompok B TK Citra Samata”, Indonesian Journal 

of Early Childhood Education, Vol. 3, No. 1, (2020), hal. 21, garuda.kemdikbud.go.id, (Diakses 11 

Maret 2023). 

25Devy Puspita, Sri Hidayati, Saudah, “Permainan Dakon Dalam Mengembangkan Kognitif 

Anak Usia 5-6 Tahun”, Jurnal Kajian Pendidikan dan Keguruan, Vol. 1, No. 1, (2021), hal. 51, 

https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id, (Diakses 11 Maret 2023). 

https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/
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filosofi adat masing-masing yang saat ini sedikit demi sedikit di era alpha anak 

usia dini mulai tidak tahu apa itu permainan tradisional dan mulai terkikis 

eksistensinya.
26

 Hal ini membuat permainan tradisional lambat laun akan 

menghilang dari masyakat. 

Bermain dan permainan adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam 

rutinitas anak-anak. Tedjasaputra (2001) permainan adalah bentuk dari kegiatan 

bermain yang ditandai oleh adanya aturan-aturan dan persaratan-persaratan yang 

disepakati bersama.
27

 Ariani,  menyebutkan bahwa awal mula permainan 

tradisional gobak sodor muncul karena dialami oleh prajurit keratin yang sedang 

melakukan perang-perangan yang biasanya dilakukan di alun-alun. Marsono 

berpendapat bahwa istilah lain dari "gobak" yaitu sejenis permainan yang 

menggunakan lapangan berbentuk persegi panjang dengan diberi batas 

menggunakan garis dan dimainkan dengan peraturan yang ada bergerak berputar 

dan terdiri dari dua kelompok yang saling belawanan. Dalam permainan 

tradisional gobak sodor setiap kelompok terdiri dari 4-7 orang yang memiliki 

tugas masing-masing sesuai wilayah kelompok yang telah dibagi. 

Permainan Gobak Sodor dikenal di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. 

Beberapa artikel mencatat bahwa awal kata gobak sodor adalah merupakan 

serapan dari bahasa inggris "go back to the door". Dibeberapa daerah yang 

                                                           

26Cahniyo Wijaya Kuswanto, dkk, “Eksistensi Permainan Tradisional sebagai Aktivitas 

Fisik Anak Usia Dini Pada Generasi Alfa”, Journal of Islamic Early Childhood Education, Vol. 5, 

No. 1, (2022), hal. 22 & 23, https://ejournal.uin-suska.ac.id, (Diakses 12 Maret 2023). 

27Pupung Puspa Ardani dan Anik Lestariningrum, Bermain dan Permainan Anak Usia Dini 

(Sebuah Kajian Teori dan Praktek), (Watudandang Prambon Nganjuk: Adjie Media Nusantara, 

2018), h. 43. 

https://ejournal.uin-suska.ac.id/
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berbeda, misalnya Kepulauan Natuna dikenal dengan istilah galah, sedangkan 

dibeberapa daerah diKepulauan Riau dikenal dengan galah panjang. Diwilayah 

Riau Daratan, permainan galah panjang dikenal dengan istilah cak bur atau main 

belon. Sementara itu, di Jawa Barat dikenal dengan galah asin atau galasin. 

Meskipun demikian, gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor yang artinya 

bergerak dengan bebas.
28

  

Permainan sen atau galasin atau hadang adalah permainan tradisional 

dengan menggunakan lapangan membentuk persegi empat berpetak-petak 

(umumnya lapangan tenis). Setiap baris dijaga oleh seorang penjaga. Pihak yang 

akan masuk harus melewati garis dan jika kena sentuhan penjaga, harus berganti 

menjadi penjaga.
29

  

Achroni mengatakan permainan gobak sodor adalah permainan yang 

dimainkan di lapangan persegi yang dibatasi oleh garis kapur, terdiri dari dua 

kelompok dengan masing-masing tiga orang penjaga, satu tim bermain sebagai 

penjaga dan tim lawan bermain sebagai pemain, secara bergantian setiap anggota 

tim penjaga akan mencegahnya. Jika pemain tersentuh penjaga, maka kedua tim 

bergantian sebagai pemain dan penjaga. 

Sen adalah merupakan permainan yang dilakukan secara kelompok. 

Jumlah pemain dalam permainan ini harus seimbang, antara 6 hingga 10 orang. 

Masing-masing kelompok atau tim memilih salah seorang anggotanya yang 

                                                           

28Toni Suryo Febrianto, “Peran Permainan Tradisional Bentengan dan Gobak Sodor Dalam 

Membentuk Karakter Sosial Siswa”, Skripsi (Semarang: Program Studi Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2019), hal. 31. 

29 Huri Yani dkk, “Permainan Tradisional Anak Negeri”, (Jakarta: Penerbitan dan 

Percetakan  Balai Pustaka, Jalan Bunga No. 8-8A, Mataram, Jakarta, 2018), hal. 6. 
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menjadi pemimpin tim.
30

 sen merupakan permainan yang memerlukan 

ketangkasan dan kecepatan dan membutuhkan kerjasama tim untuk mencapai 

kemenangan. 

2. Alat, Bahan dan Cara Permainan Tradisional Sen 

Ganbar 2.1 

Lapangan sen
31

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 

Permaianan Tradisional Sen
32

 

 

                                                           

30 Riri Dwiani, Rusmaladewi, “Sophia Oktavia Balimulia, Pengaruh Permainan Gobak 

Sodor Terhadap Kerjasama Anak Kelompok B TK Intan Sari Palangka Raya Tahun Ajaran 

2019/2020”, Jurnal Pendidikan dan Psikologi Pintar Hartati, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021), h. 8, 

https://e-journal.upr.ac.id, (Diakses 2 Mei 2022). 

31 Ditwdb, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

kebudayaan.kemdikbud.go.id (16 September 2019). 

32Bumi-to-mars” Kelas Go Blog”, https://www.google.com, (27 Agustus 2015), (Diakses 

11 Februari 2023).  

https://e-journal.upr.ac.id/
https://www.google.com/
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a. Alat atau Bahan 

1. Garis lapangan berukuran 6 x 4 meter dibagi menjadi enam bagian. 

2. Tali raffia, kayu dan parang. 

b. Cara bermain sen 

Permainan dibagi antara kelompok penjaga dan kelompok serang. 

Setiap kelompok memilih salah satu anggotanya untuk menjadi ketua yang 

bertugas sebagai sodor. Dari gambar di atas, misalnya, yang menjadi sodor tim 

jaga adalah A dan dari sodor tim serang adalah F. tim serang berkumpul 

dipangkalan, sedangkan tim penjaga tetap berada digaris melintang yang telah 

ditentukan ketuanya. 

Berdasarkan gambar tersebut, A sodor akan menjaga garis ef di sebelah 

kiri. B menjaga garis gh di sebelah kanan. C menjaga garis ij di sebelah kiri. 

D menjaga garis kl di sebelah kanan dan E menjaga garis lm di sebelah kiri. 

Jadi jika dilihat dari depan, akan terlihat posisi tim jaga berbentuk zig-zag. A 

Sebagai sodor selain bergerak pada garis ef, juga bias bergerak digaris cd. 

Tim  penyerang harus berusaha masuk kedalam petak-petak hingga 

dapat berada di belakang garis mn. Kemudian berusaha kembali lagi ke 

pangkalan. Apabila seorang pemain tim serang bias kembali lagi kepangkalan 

tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim serang menang dan mendapat 

poin. 

Namun jika salah satu pemain tim serang tersentuh oleh tim jaga 

sebelum sampai ke pangkalan, maka tim serang dinyatakan kalah. Setelah itu 

tim serang berganti menjadi tim jaga, dengan F sebagai sodor. Jika tiga atau 



24 

 

 
 

lebih pemain tim serang berada dalam satu petak, maka tim serang kalah dan 

berubah menjadi tim penjaga, Rahayu.
33

 

C. Manfaat Kerjasama Permainan Tradisional Sen  

Permainan gobak sodor termasuk dalam permainan tradisional, permainan 

tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di 

daerah tertentu, yang serat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan 

masyarakat yang diajarkan secara turun temurun dari suatu generasi kegenerasi 

berikutnya. 

Keuntungan dari permainan sen, Achroni Gobak Sodor adalah permainan 

yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan gobak sodor 

dimainkan secara berkelompok sehingga permainan menjadi sangat 

mengasyikkan. Manfaat gobak sodor antara lain: a) membawa kegembiraan pada 

anak, b) melatih kerjasama anak dalam tim, c) melatih kepemimpinan, pengasahan 

kemampuan otak, d) mengasah kemampuan mencari strategi yang tepat, dan 

meningkatkan kekuatan dan ketangkasan.
34

 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam permainan sen yaitu: 1) 

Semangat kebersamaan dan kekompakan tim, 2) Tidak gampang menyerah 

apalagi putus asa, 3) Pengendalian diri, 4) Belajar fokus, 5) Sportifitas 

Nadziroh, dkk mengatakan bahwa, kandungan nilai filosofis dalam 

permainan tradisional gobak sodor yaitu nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai 

kerjasama, nilai pengaturan strategi, dan nilai kepemimpinan. 

                                                           

33A. Anas Rudi, “Pembelajaran Sikap Sosial Melalui Permainan Tradisional  Gobak Sodor 

Pada Siswa Kelas B di TK Pancasila Kec. Ambarawa Kab. Semarang”, Thesis (IAIN Salatiga, 

2017), hal. 37 & 38. 

34Dwiani. Riri, Rusmaladewi, Balimulia. Shophia Oktavia, “Pengaruh Permainan Gobak 

Sodor Terhadap Kerjasama Anak Kelompok B TK Intan Sari Palangka Raya Tahun Ajaran 

2019/2020” Jurnal Pendidikan dan Psiokologi Pintar Hartati, Vol. 17, No. 1, (2021), Hal. 3, 

https://e-journal.upr.ac.id, (Diakses 12 November 2022). 

https://e-journal.upr.ac.id/
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a. Nilai kejujuran 

Integritas nilai dalam permainan sen terjadi melalui penghayatan yang 

langsung dari pengalaman bermain. Anak akan memiliki nilai kejujuran 

karena dalam bermain ia akan berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya. 

Jika berada dalam kelompok yang mendapat gilirang bermain mengakui jika 

tersentuh lawan atau melewati batas mati. Dan jika berada dalam kelompok 

jaga garis, tidak berbuat curang dengan tidak keluar dari garis penjagaan. 

b. Nilai sportivitas 

Nilai juga dapat diperoleh anak melalui pembiasaan mengikuti aturan 

yang ada dalam permainan sen. Misalnya, jika seorang anak terbiasa bermain 

sportif, ia akan memiliki nilai sportifitas tanpa bantuan orang lain. 

c. Nilai kerjasama 

Nilai kerjasama yang dapat diambil dari permainan sen adalah dari 

kerjasama anggota tim yang berjaga maupun anggota tim yang bermain. 

Anggota tim yang berjaga berusaha mempertahankan garis batas agar tim 

lawan tidak dapat melewati garis batas tersebut. Sementara itu, anggota tim 

yang bermain berusaha untuk melewati garis batas agar keseluruhan bias 

mencapai agar rute bolak-balik. Apabila tidak ada kejasama tim, maka tim 

tidak bisa menang. 

d. Nilai peraturan strategi 

Nilai peraturan strategi yang dapat diambil dari permainan sen adalah 

merangsang aktivitas berfikir menentukan strategi untuk menerobos garis 

penjaga lawan, dan memikirkan bagaimana cara memperoleh kemenangan 

tanpa tersentuh penjaga garis. Dengan strategi yang bagus, kemenangan dalam 

bermain sen akan mudah diraih.  
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e. Nilai kepemimpinan  

Dalam memainkan sen, diperlukan pemimpin untuk mengatur 

anggotanya. Nilai kepemimpinan didapat dengan meniru anak yang lebih 

berpengalaman dalam memimpin dan mengatur permainan sen sehingga 

nantinya anak yang lebih kecil juga memiliki nilai kepemimpinan.35  

Nilai-nilai ini dapat membantu anak usia dini dalam tumbuh dan 

berkembang didalam masyarakat. Melalui permainan sen dapat membuat anak 

bermain sambil belajar, mengingat dunia anak adalah bermain maka, 

permainan ini dapat melatih motorik kasar anak dan mampu membuat anak 

berpikir dan mengambil kesimpulan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Bermain bagi anak-anak adalah salah satu kebebasan yang sangat 

diminati, namun pada saat ini sempitnya ruang untuk menjadi arena bermain 

anak menjadi masalah besar sehingga kesempatan bermain yang seharusnya 

diberikan kepada anak-anak tidak dapat dijalankan dengan baik. Menurut 

Sigmund Freud mengemukakan teorinya bahwa bermain ialah fantasi atau 

lamunan, melalui bermain anak dapat memproyeksikan harapan dan hal-hal 

pribadi, mengeluarkan segala perasaan negatif, seperti pengalaman yang tidak 

menyenangkan atau traumatik dan harapan-harapan yang tidak terwujud 

dalam realita. Hal ini membuat anak kurang berkreasi dan bergaul dengan 

teman sebayanya, saat ini anak-anak cenderung memilih berada didalam 

rumah dengan mengakses permainan yang ada dalam handphone daripada 

                                                           

35Nadziroh dkk, “Nilai-Nilai Karakter Dalam Permainan Tradisional”, Jurnal Pendidikan 

Vol. 5, No.. 3, (2019), hal. 665, https://doi.org/10.30738/trihayu.v5i3.6119. (Diakses 3 mei 2022). 

https://doi.org/10.30738/trihayu.v5i3.6119


27 

 

 
 

bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sikap seperti ini 

apabila tidak di kontrol oleh orangtua dapat mengganggu kerjasama anak 

sehingga anak cenderung bersikap ogah dan acuh terhadap orang lain dan 

dapat membuat anak tidak menghargai orang lain.
 

Masalah besar saat ini adalah ketika objek permainan tidak ditemukan 

oleh mereka, mereka menyalurkan keinginan mereka untuk bermain dengan 

bermain game online di warnet atau dengan ponsel pintar.36 Berbagai macam 

game online dapat diakses dengan mudah membuat anak cenderung bermalas-

malasan sehingga tidak ada teman bermain, anak kurang berkomunikasi 

dengan orang lain dan cenderung bersifat murung dan acuh, hal ini dapat 

berpengaruh terhadap motorik kasar anak. 

                                                           

36 Khadijah & Lasma Roha Sitompul, “Permainan Anak Usia Dini dalam Perspektif 

Islam”, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2020), h. 64. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan 

Taylor, menyakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-

orang yang diamati.
37

 Penelitian ini dipilih menggunakan pendekatan kualitatif 

agar dapat memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-

hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha 

mendapatkan deskripsi data yang jelas tentang data serta informasi yang 

dibutuhkan agar tetap infact, sesuai dengan data yang ada, bukan rekaan semata 

dan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan  mengumpulkan data-data berisi informasi 

mengenai permainan tradisional sen pada anak usia dini (4-6 Tahun). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasai penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan 

Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi 

sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu: Pelaku, tempat dan kegiatan 

yang dapat diobservasi.
38

 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kufar 

Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur. 

                                                           

37Ambarawi, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Jimbaran: CV Al Qalam Media Lestari, Jln. Gua 

Pancur km 3 Jimbaran Kayen Pati 2022), h. 19. 

38T. Heru Nurgiansah, “Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan”, (Universitas Pendidikan Indonesia 

2018), Repository.Upi.Edu,Perpustakaan.Upi.Edu, (Diakses 5 mei 2022). 



29 

 

 

Alasan peneliti melakukan peneletian ini karena pada saat ini  permainan 

tradisional sen sudah jarang sekali dilihat di Desa Kufar. Sehingga membuat 

peneliti tertarik dan memilih Desa Kufar sebagai salah satu lokasi untuk 

melakukan penelitian, karena Desa Kufar adalah salah satu tempat yang mudah 

untuk memperoleh data-data mengenai permainan sen.  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  pendekatan kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial 

Creswell.
39

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan: 

1. Pedagogik karena sasaran utama dalam penelitian ini adalah orang tua dan 

anak. 

2. Psikologis karena fokus utama dalam penelitian ini adalah kerjasama pada 

anak usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen. 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data primer 

Umi Narimawati data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 

teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang 

yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
40

 Dalam 

penelitian ini peneliti akan berhadapan langsung dengan yang diteliti. Adapun 

                                                           

39Nazaruddin Ali Basyah dan Zulfadhli A Razak, “Metode Kualitatif Dalam Riset Bisnis: Satu 

Tinjauan”, Jurnal Economica Didactica, Vol. 2, No. 1, (2020). 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JED/issue/view/1609/showToc, (Diakses 5 mei 2022). 

40 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, 

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, (2017), hal. 211. 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JED/issue/view/1609/showToc
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orang tua dan anak yang diobservasi dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Sumber Data Primer 

No. 
Sumber Data Primer Usia  

Ibu 

Usia 

Anak 
Keterangan 

Orangtua Anak 

1 Rahima Ernas Saira Ernas 

 

29 Tahun 

 

6 Tahun 

Ibu dari Saira Ernas memiliki 

kesibukan mengurus rumah 

tangga, membuka usaha 

jualan nasi kuning. 

2 
Nafsia 

Buaklofin 

Nurhaji 

Buaklofin 

 

29 Tahun 

 

5 Tahun 

Ibu dari Nurhaji Buaklofin 

mempunyai kesibukan 

mengurus rumah tangga. 

3 
Nurjana 

Rumakey 
Safa Rumakey 

 

31 Tahun 

 

5 Tahun 

Ibu dari Safa Rumakey 

mempunyai kesibukan 

mengurus rumah tangga. 

4 
Samia 

Buaklofin 

Ahmad Yani 

Buaklofin 

 

21 Tahun 

 

4 Tahun 

Ibu Ahmad Yani Buaklofin 

yang memiliki kesibukan saat 

ini adalah membuka usaha 

warung. 

5 Nafisa Kadar Hasna Kadar 
38 Tahun 

 
6 Tahun 

Ibu Hasna Kadar saat ini 

mempunyai kesibukan 

berkebun dan juga ibu rumah 

tangga. 

6 Halima Ernas Sumira Ernas 

 

22 Tahun 

 

6 Tahun 

Orangtua dari Sumira Ernas 

mempunyai kesibukan saat ini 

menjual di pasar. 

7 
Nurjana 

Sainus 

M. Fadli 

Sainus 

 

24 Tahun 

 

4 Tahun 

Orangtua M. Fadli Sainus 

mempunyai kesibukan 

membuka usaha jualan sagu 

untuk membantu 

perekonomian keluarga. 

8 
Rugaya 

Buaklofin 

M. Fauzan 

Buaklofin 

 

22 Tahun 

 

5 Tahun 

Ibu dari M. Fadli Buaklofin 

mempunyai kesibukan 

berjualan ikan di pasar. 

9 Nafsia Refat 
Rahmawati 

Refat 

 

28 Tahun 

 

6 Tahun 

Orangtua dari Rahmawati 

Refat yaitu ibu rumah tangga 

dan juga menjual BBM. 

10 
Husna 

Buaklofin 

Sintia 

Buaklofin 
32 Tahun 6 Tahun 

Orantua dari Sintia Buaklofin 

mempunyai kesibukan jualan 

nasi kuning. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang suda tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan data Marzuki.
41

  

Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menelusuri bahan bacaan 

berupa jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dan berbagai hasil penelitian terkait. 

Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari foto-foto serta 

hasil observasi pada anak usia (4-6 Tahun).  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi Anak Usia (4-6 Tahun) 

Yaitu dengan cara mengamati yang disertai dengan pencatatan yang 

diperlukan. Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, Sangadji 

dan Sopiah “obserfasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. 

Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasud bentuk obsevasi. 

Instrument yang digunakan dalam obserfasi adalah paduan pengamatan dan 

lembar pengamatan”.
42

  

                                                           

41Maria Caroline Cindy Iskandar, “Analisis Penilaia Penerapan Manajemen Kompensasi 

Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia”, Busines & Management Journal Bunda Mulia, Vol. 8, 

No. 2, (2012), h. 10. 

42Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and  Composition Terhadap Hasil Belajar”, Jurnal Teknologi Pendidikan , Vol. 

2, No. 2, (2017), hal. 80. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan anak usia 4-6 

tahun di Desa Kufar. Observasi terhadap anak usia 4-6 tahun dilakan selama 15 

hari berturut-turut untuk melihat kerjasama pada anak. 

2. Wawancara mendalam orang tua 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap 

muka  antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama Sutopo. Moleong 

wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, 

terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat 

penelitian.
43

 Proses wawancara dilakukan peneliti dengan mencatat singkat 

(stenografi). Stenografi adalah tulisan pendek atau tulisan singkat.
44

 proses 

wawancara dilakukan secara lisan dengan pembagian waktu 1 narasumber per 30 

menit, namun dengan hari yang berbeda-beda. 

3. Dokumentasi 

Menurut KBBI, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, 

pengelolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. Gottschalk 

menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas 

berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atss jenis sumber apapun, baik 

                                                           

43 Binus University Quality Management Center, “In-Depth Interview (Wawancara 

Mendalam)”,  Home > Article / 2014 / Article > (28 Oktober 2014). https://qmc.binus.ac.id, 

(Diakses 5 Mei 2022). 

44  Vanya Karunia Mulia Putri, 2021. Apa Itu Stenografi. https://www.kompas.com. 

(Diakses 22 November 2022). 

https://qmc.binus.ac.id/
https://www.kompas.com/
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yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.
45

 Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengambil dekomentasi berupa foto dan gambar dilapangan 

E. Instumen Penelitian 

Suharsimi instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika 

mengumpulkan data.
46

 Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah 

pedoman observasi (pengamatan), pedoman wawancara, dan dokomentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
47

  Penelitian ini menggunakan 

tekhnik analisis data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari lapangan diolah, 

dikelompokkan, dianalisa dan disajikan dalam bentuk tulisan. 

G. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. Sugiyono reduksi data adalah merangkum, memilih hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
48

  

                                                           

45Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 

Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. XIII, No. 2, (juni 2014), (Diakses 1 agustus 2022). 

46 Salmaa, “Instrumen Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkap,” 

(Juli2021). https://penerbitdeepublish.com, (Diakses 6 Agustus). 

47Ahmad Rijali, “ Analisis Data Kualitatif, UIN Antasari Banjarmasin”, Jurnal Ilmiah, 

Vol. 17, No. 33, (Januari – Juni 2018), h. 84. https://jurnal.uin-antasari.ac.id, (Diakses 7 Agustus 

2022). 

48Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi”, 

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, (2017). hal. 216, 

https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219, (Diakses 7 Agustus 2022). 

https://penerbitdeepublish.com/
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/
https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219
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1. Sajian data (Data display) 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dilakukan. Sajian data adalah salah satu kegiatan dalam 

pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan melihat sajian data, 

peneliti akan memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk 

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman 

tersebut. Semuanya disusun guna merakit informasi secara teratur supaya mudah 

dimengerti. 

2. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing) 

Merupaka pola proses yang dapat dilakukan dari sajian data dan apabila 

kesimpulan kurang jelas dan kurang memiliki landasan yang kuat maka dapat 

menambahkan kembali pada reduksi data dan sajian data. Kesimpulan adalah hasil 

dari sebuah pembicaraan, kesimpulan sangat penting dalam sebuah karya tulis 

ilmiah, kesimpulan yang perlu diverivikasi, yang berupa suatu pengulangan 

dengan gerak cepat, sebagai pemikiran kedua yang melintas pada peneliti, pada 

waktu menulis dengan melihat kembali pada data mentah, sehingga dapat 

menghasilkan sebuah keputusan yang tepat mengenai masalah yang diteliti. 

Sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang relefan dan dapat 

dituangkan dalam bentuk tulisan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Penerapan permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu 

Kab. Seram Bagian Timur 

Pada penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, yakni dengan menggunakan 

metode dan instrument yang peneliti suda tentukan pada bab sebelumnya. Adapun 

data-data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara dan observasi langsung di 

lapangan. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal  1 November –30 November 2022. 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskripsi agar dapat 

mengambil kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara orangtua. 

Hasil wawancara peneliti dan orangtua anak, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menerapkan 

permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec.Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian 

Timur. Yaitu dengan  membuat perlombaan, menerapkan permainan tradisional 

sen di sekolah-sekolah, dan memberikan pemahaman kepada anak mengenai 

permainan tradisional sen baik orangtua maupun guru. Sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh orangtua dari Saira Ernas bahwa: 

“anak-anak disini itu mereka bermain sen hanya  sekedar  main untuk 

seruh-seruhan saja. Bagusnya itu diadakan lomba biar anak-anak tamba 

bersemangat untuk bermain, jadi kalau bermain bagitu saja, itu membuat 

anak-anak cepat bosan dan tidak bersemangat, tapi kalu anak-anak diajak 



36 

 

 

 

untuk mengadakan lomba dan mendapatkan hadiah pasti makin 

bertambah semangatnya, anak-anak”
49

 

 

Orangtua dari Ahmad Yani Buaklofin mengatakan bahwa: 

 

“Permainan sen disini suda menjadi hal biasa bagi anak-anak di sini, 

namun tidak adanya dukungan yang membuat anak-anak hanya sekedar 

bermain untuk seru-seruan saja, Jadi mereka kurang serius saat bermain. 

Saya yakin apabila permainan seperti ini dibuatkan lomba atau diajarkan 

di sekolah pasti anak-anak lebih serius bermain, apalagi ada campur 

tangan dari orangtua dan guru di sekolah, bisa-bisa mereka tidak 

bersemangat untuk bermain”
50

 

 

Orangtua dari Nurhaji Buaklofin juga mengatakan bahwa: 

“Anak-anak sebenarnya bagus saat bermain sen namun kadang-kadang 

datang sifat bosannya, membuat anak-anak biasanya tidak serius dan 

tidak bersemangat. Menurut saya permainan seperti ini kita sebagai 

orangtua harus mendukung. Karna Ini budaya kita permainan yang 

menghiyasi masa kecil kita. Permainan sen ini kalau dibuatkan lomba 

untuk anak-anak itu sangat bagus. Agar permainan sen ini selalu 

dimainkan dan tidak hilang dengan berkembangnya jaman”
51

 

 

Orangtua dari Safa Rumakey mengatakan hal yang hampir sama dengan 

Nurhaji Buaklofin dimana orangtua dari Safa Rumakey mengatakan bahwa 

 

“saya dulu bermain sen hampir setiap sore, namun sekarang permainan 

ini suda jarang dimainkan. Anak-anak pada saat ini lebih memilih 

bermain gem onlain menggunakan hp dan permainan sen suda jarang 

terlihat. Permainan sen ini harus diadakan lomba atau diajarkan juga di 

sekolah biar anak-anak juga tau bahwa permainan tradisional sen lebih 

baik daripada permainan menggunakan hp. Kalau kita biarkan seperti ini 

lama kelamaan permainan sen akaan hilang”
52

 

 

                                                           

49Rahima Ernas (29 tahun), Ibu dari Saira Ernas, Wawancara, Kufar, 25 November 2022. 

50Samia Buaklofin (21 Tahun), Ibu dari Ahmad Yani Buaklofin, wawancara, Kufar, 25 

November 2022.  

51 Nafsia Buaklofin (29 tahun), Ibu dari Nurhaji Buaklofin, Wawancara, Kufar, 25 

November 2022. 

52Nurjana Rumakey (31 tahun), Ibu dari Safa Rumakey, Wawancara, Kufar, 26 November 

2022. 
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Orangtua dari Hasna Kadar juga mengatakan bahwa: 

“dulu permainan sen itu hampir setiap sore kami memainkannya di 

jalanan, namun sekaraang anak-anak lebih fokus dengan hp. Sehingga 

anak-anak hampir sebagian besar tidak tahu tentang permainan ini, jadi 

permainan sen apabila tidak dilestarikan permainan ini pasti akan hilang 

dan anak cucu kita yang berikutnya  pasti tidak tahu tentang permainan 

ini. Bagus kalau dijadikan perlombaan biar permainan ini selalu ada dan 

tidak akan hilang seiring berjalannya waktu”
53

 

 

Orangtua dari Rahmawati Refat mengatakan bahwa: 

 

“permainan sen kalau dilihat sekarang ini anak-anak sudah malas main 

padahal itu dulu kami bermain hampir setiap hari. Tapi anak-anak 

sekarang mereka tidak terlalu suka mereka lebih suka main permainan 

yang ada di hp dari pada permainan tradisional seperti ini lebih. Bagus 

kalau permainan ini dibuatkan lomba untuk anak-anak agar mereka selalu 

memainkanya dan mereka tidak melupakan permainan sen”
54

 

 

Orangtua dari Sintia Buaklofin juga menyatakan hal yang hampir sama 

dengan orangtua dari Rahmawati Refat bahwa: permainan sen pada saat ini suda 

jarang dimainkan hal ini dikarenakan anak lebih memilih bermain dengan hp 

daripada bermain permainan tradisional seperti sen. permainan ini apabila tidak 

dilestarikan akan dipastikan hilang dari masyarakat desa kufar. 

Orangtua dari M. Fadli Sainus menyakan bahwa: 

“permainan sen sudah jarang dimainkan disini kalo dibiarkan seperti ini, 

bisa dipastikan kedepannya anak-anak tidak tahu bagaimana itu 

permainan sen itu karna orang tua sekarang ini kadang tidak mengizinkan 

anaknya untuk bermain permainan tradisional seperti sen karna mereka 

takut anaknya jatuh dan terluka padahal permainan ini sangat bagus 

untuk fisik anak”
55

 

 

 

                                                           

53Nafisa Kadar (38 tahun), Ibu dari Hasna Kadar, Wawancara, Kufar, 26 November 2022. 

54Nafsia Refat (28 tahun), Ibu dari Rahmawati Refat, Wawancara, Kufar, 26 November 

2022. 

55Nurjana Sainus (24 tahun), Ibu dari M. Fadli Sainus, Wawancara, Kufar 27 November 

2022. 
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Orangtua dari Muhammad Fauzan Buaklofin juga menyatakan bahwa: 

“permainan sen apabila dijadikan sebuah lomba, pasti banyak anak-anak 

yang berminat apalagi anak-anak sekarang tidak terlalu suka bermain 

permainan tradisional sehingga jarang sekali terlihat mereka bermain 

permain sen ini hal ini dikarenakan tidak adanya perhatian. Diharapkan 

permainan ini harus diajarkan di sekolah biar anak-anak mengetahui 

tentang permainan tradisional sen ini”
56

 

Orangtua dari Sumira Eernas juga menyatakan hal yang hampir sama 

dengan orangtua dari Muhammad Fauzan Buaklofin bahwa: 

“permainan sen ini apabila tidak ada perhatian dari orang tua dan guru-

guru disekolah, dipastikan kedepannya anak-anak kita tidak mengetahu 

tentang permainan tradisional sen ini. Jadi apabila diajarkan kepada 

mereka disekolah maka mereka tidak akan melupakannya”
57

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram bagian 

timur belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari orangtua, 

guru di sekolah dan masyarakat setempat yang tidak memprioritaskan permainan 

tradisional sen. Apabila hal ini terus dibiarkan akan tidak menutup kemungkinan 

permainan tradisional sen tidak akan pernah terlihat di Desa Kufar. 

2. Bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 

tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur 

 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti melihat 

bahwa bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 

tradisional sen di Desa Kufar Kec.Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur yaitu 

sebagai berikut: 

                                                           

56Rugaya Buaklofin (22 tahun), Ibu dari M. Fauzan Buaklofin, Wawancara, Kufar, 27 

November 2022 

57Halima Ernas (22 tahun), Ibu dari Sumira Ernas, Wawancara, Kufar, 27 November 2022. 
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a) Motivasi, yaitu saling memberikan semangat kepada temannya. sehingga 

membuat anak semangat dalam bermain 

b) Persahabatan, hal ini membuat anak selalu bergaul dan merasa aman. 

Saling tolong menolong dan menghargai satu dengan yang lainnya 

c) Dukungan sosial, yaitu dukungan dari lingkungan dimana anak berada dan 

bermain 

d) Bekerjasama, yaitu saling bekerjasama dalam melakukan hal apapun dan 

saling bahu membahu untuk mencapai suatu urusan 

e) Berkomunikasi, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membuat 

anak merasa dihargai dan tidak merasa jenuh 

Orangtua dari Sumira Ernas menyataakan bahwa: 

“Sumira Ernas biasanya selalu bermain dengan teman-temanya. Apabila 

diantara mereka ada yang tidak fokus atau tidak tahu bermain mereka 

akan selalu membantu temanya untuk memberikan semgat dan 

mengajarkanya cara bermain jadi mereka selalu bekerjasama”
58

 

 

Orangtua dari M. Fauzan Buaklofin juga menyatakan bahwa: 

“mereka selalu bermain apapun itu selalu bersama-sama sehingga 

biasanya saya memanggil Muhammad Fauzan Buaklofin pulang kerumah 

karna sudah sore dia tidak mau karna teman-temanya yang lain belum 

pulang kerumah mereka  masing-masing”
59

 

Orangtua dari Muhammad Fauzan Suaklofin menyatakan bahwa anaknya 

paling suka mengajak temanya untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya 

sehingga tidak ada kendala dalam kerjasama mereka. 

 

                                                           

58Halima Ernas (22 tahun), Ibu dari Sumira Ernas, Wawancara, Kufar, 27 November 2022.  

59Rugaya Buaklofin (22 tahun), Ibu dari M. Fauzan Buaklofin, Wawancara, Kufar, 27 

November 2022 
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Orangtua dari Safa Rumakey juga menyatakan bahwa: 

 “Safa Refat selalu mengajak teman-temanya bekerjasama untuk mencapi 

apa yang mereka inginkan secara bersama-sama”
60

 

 

Orangtua dari Nurhaji Buaklofin menyatakan bahwa: 

 

“kalau bermain sen bersama teman-temanya itu dia selalu kompak. 

Sayangnya permainan akhir-akhir ini sudah jarang dimainkan”
61

 

 

Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu 

Kab. Seram Bagian Timur yaitu, anak saling memberikan semangat kepada 

temannya, persahabatan, dukungan sosial, bekerjasama dan berkomunikasi 

sehingga anak merasa dihargai dan tidak merasa dikucilkan oleh temannya. 

3. Faktor-faktor yang menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak 

usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. 

Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai 

faktor-faktor yang menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 

tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. 

Seram Bagian Timur yaitu: 

a) Kurangnya dukungan dari orangtua 

b) Lingkungan yang kurang kondusif 

c) Tidak adanya lahan untuk dijadikan tempat bermain 

                                                           

60Nurjana Rumakey (31 tahun), Ibu dari Safa Rumakey, Wawancara, Kufar, 26 November 

2022. 

61 Nafsia Buaklofin (29 tahun), Ibu dari Nurhaji Buaklofin, Wawancara, Kufar, 25 

November 2022. 
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d) Tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dan 

e) Penggunaan gawai 

 Faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah 

penting untuk membantu anak dalam bekerjasama melalui permainan sen, 

lingkungan yang baik juga akan membantu anak menjadi pribadi yang baik pula, 

tidak tersedianya tempat untuk bermain membuat anak malas dan tidak mau 

bermain bersama teman-temannya dan pada akhirnya anak lebih memilih bermain 

permainan online daripada permainan tradisional, kurangnya perhatian dari 

pemerintah setempat terhadap permainan tradisional membuat permainan ini 

jarang di lihat di masyarakat desa kufar dan penggunan gawai membuat anak 

cenderung bermalas-maalasan dan tidak mau bermain bersama teman-temannya. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu dari Rahmawati Refat bahwa: 

“biasanya anak-anak  malas bermain sen dikarenakan anak lebih fokus 

kepermainan gems oline dari pada bermain permainan tradisional yang 

mempunya dampak positif bagi fisik mereka”
62

 

 

Orangtua dari Hasna Kadar juga mengatakan bahwa: 

“sering melakukan bermain gems ular-ular mengunakan hp sehingga 

membuatnya malas bergabung  dengan teman-temannya kalo temanya 

mengajak untuk bermain”
63

 

 

Orangtua dari Ahmad Yani Buaklofin menyatakan bahwa bertambahnya 

penduduk di desa kufar, membuat lahan untuk bermain semakin sempit hal ini 

membuat anaknya malas untuk bermain permainan sen karena sebagian orangtua 

                                                           

62Nafsia Refat (28 tahun), Ibu dari Rahmawati Refat, Wawancara, Kufar, 26 November 

2022. 

63Nafisa Kadar (38 tahun), Ibu dari Hasna Kadar, Wawancara, Kufar, 26 November 2022. 
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melarang mereka untuk bermain di depan rumah mereka atau di samping rumah 

mereka. 

Orangtua dari Saira Ernas menyatakan bahwa: 

“Saira ini suka digangu oleh teman-temannya pada saat bermain bermain 

bersama hal itu membuat dia tidak nyaman bergabung jika teman-teman  

mengajak untuk bermain”
64

 

 

Orangtua dari Sintia Buaklofin menyatakan bahwa: 

 

“ Sintia ini setelah pulang sekolah sebelum makan dia sudah meminta hp 

untuk bermain gams atau menonton jika tidak dikasi maka dia akan 

menagis dan saya sebagai orang tua tidak mungkin membiarkan menagis, 

dan hal ini membuat dia susa di atur seperti disuruh makan saja susa”
65

 

 

Orangtua dari Nurhaji Buaklofin juga menyatakan bahwa: 

 

“Nur ini susah diajak begabung atau bermain dengan teman-temanya  

suka malu dan takut ketika melihat orang baru” karna dia anaknya  

jarang bermain dengan orang lainkecuawali bermain dengan  adiknya 

dan tidak mau jau-jau dari saya kemanapun saya pergi dia selalu 

mengikuti saya,, 

 

Orangtua dari Muhammad Fadli Buaklofin menyatakan bahwa: 

 

“Sempitnya lapangan bermain membuat anak-anak lebih memilih bermain 

di dalam rumah sehinnga dapat menghambat anak dalam berinteraksi dan 

bekerjasama dengan temannya” 

 

Orangtua dari Safa Rumakey juga menyatakan hal yang sama bahwa: 

 

“Safa itu karana pengaru lingkungan sehingga dia kadang saya biasa kalo 

dia berbuat salah saya nasehati dia tidak boleh bagitu itu salah tetap saja 

tdk mau mendengar dan suka membantah kalo diberitahu yang baik-baik 

dan besok-besok akan keulang lagi jadi saya sebagai orang tua selalu 

memantau dia ketika dia bermain dengan teman-temannya, karna kalo 

tidak diperhatikan dan anak terus dibiarkan begitu saja pasti berpengaru 

negatif bagi anak,, 

                                                           

64Rahima Ernas (29 tahun), Ibu dari Saira Ernas, Wawancara, Kufar, 25 November 2022. 

65Husna Buaklofin (32 tahun), Ibu dari Sintia Buaklofin, Wawancara, Kufar, 28 November 

2022. 



43 

 

 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berbagai macam faktor 

yang menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui 

permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian 

Timur yakni: kurangnya dukungan dari orangtua, lingkungan yang kurang 

kondusif, tidak adanya lahan untuk dijadikan tempat bermain, tidak adanya 

perhatian dari pemerintah setempat dan penggunaan gadged.  

B. Pembahasan 

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun 

melalui permainan tradisional sen dilakukan peneliti dengan merujuk pada hasil 

wawancara dan obsevasi di lapangan. Pada uraian ini peneliti akan mengungkap 

dan memaparkan mengenai hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah 

peneliti yaitu bagaimanakah penerapan permainan tradisional sen di Desa Kufar 

Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur, Bagaimanakah bentuk-bentuk 

kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen di Desa 

Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur, Apakah faktor yang 

menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui 

permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian 

Timur. 

1. Penerapan permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu 

Kab. Seram Bagian Timur 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk kerjasama pada anak 

usia 4-6 tahun melalui permainan tradisional sen sangat beragam. Penerapan 

permainan tradisional sen di Desa Kufar suda berjalan dengan baik dan 

memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada anak dalam melakukan 

kerjasama dengan temannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama anak 
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didalam lapangan dan sesudah bermain. Anak sering memberikan arahan kepada 

temannya, menerima saran dari ketuanya, dan saling mensuport untuk mencapai 

kemenangan bersama-sama. Hal ini membuat anak sangat percaya diri saat 

didalam lapangan dan diluar lapangan. Dengan melakukan permainan sen dapat 

bekerjasama dengan baik. 

 Permainan sen dapat memberikan banyak manfaat pada anak diantaranya 

membantu anak bekerjasama dan membantu anak untuk berinteraksi dengan 

temannya. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada saat melakukan 

penelitia di Desa Kufar. 

Seorang anak harus mempunyai kemampuan sosial yang baik seperti 

mudah bergaul, suka menolong, bisa bekerjasama, memahami perasaan orang lain 

dan suka berkomunikasi, agar dapat diterimah oleh kelompok atau lingkungan. 

Karena seorang anak yang suka berkomunikasi akan lebih disukai oleh anak-anak 

lain, daripada anak yang pendiam. Kemampuan kerjasama merupakan salah satu 

komponen dari aspek perkembangan sosial, yang perlu dikembangkan dalam diri 

anak. Karena kemampuan kerjasama memiliki arti penting dalam membentuk 

hubungan pertemanan yang positif yang perlu dibiasakan sejak anak masi dalam 

perkembangan. Dengan kerjasama anak dapat berlatih untuk menjalin hubungan 

dengan orang lain, berkomunikasi dan menghargai orang lain. Dari hasil 

wawancara bersama orangtua, cara yang dilakukan untuk melatih kerjasama 

dalam tim, bersosialisasi dan kejujuran pada anak dengan memberikan permainan 

seperti sen, permainan bola, berlari, dan bermain petakumpet. Kegiatan-kegiatan 

tersebut melatih kerjasama pada anak dan menumbuhkan sikap-sikap kejujuran 

pada anak, kepemimpinan, dan tanggung jawab. 
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Anak dapat bekerjasama dalam tim, yaitu anak dapat bekerjasama dengan 

teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama-

sama. Hal ini dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya, 

menumbuhkan sikap saling tolong-menolong sesama teman dan dapat 

menimbulkan sikap kemimpinan pada anak. Dalam meningkatkan kerjasama pada 

anak dapat melalui permainan berkelompok seperti sen, dan permainan lainnya. 

Melaui permainan sen anak dapat bekerjasama dalam mencapai kemenangan 

bersama, hal ini dikarenakan dalam permainan sen dituntut untuk saling bahu-

membahu dalam mencapai tujuan bersama dan dapat menimbulkan sikap saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya.  

Selanjutnya anak menjadi pribadi yang jujur, kejujuran adalah dasar dari 

komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat. Ini membuktikan bahwa 

kejujuran sangat penting, supaya hubungan anak dan keluarga maupun bersama 

teman-teman sebayanya terjalin dengan harmonis. Kejujuran juga akan 

menciptakan komunikasi yang baik antara keluarga dan lingkungan sekitar agar 

dapat menciptakan rasa kepercayaan kepada anak. Pada masa pertumbuhannya 

anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan lingkungan 

sekitar, dengan demikian pada masa ini anak suda ditanamkan sikap jujur dalam 

dirinya. melalui permainan tradisional sen anak diajarkan untuk selalu bersikap 

jujur. Hal ini sebagaimana yang peneliti lihat dilapangan melalui permainan sen 

anak dapat bersikap jujur kepada sesama tim maupun tim lawan.  

Meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri pada anak 

melalui permainan sen membuat anak dapat mengambil keputusan-keputusan 
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yang menurutnya baik. hal ini dikarenakan permainan sen selain meningkatkan 

motorik kasar pada anak permainan sen juga menuntut anak harus berfikir dengan 

baik dalam mengambil keputusan-keputusan. Anak juga perlu memiliki 

pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri. Hal ini karena mendorong mental 

anak untuk berani menghadapi dan menerima tantangan, menerima kegagalan 

dengan lapang dada dan tidak ragu atau takut untuk mencoba kembali. Hal ini 

sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, terlihat bahwa 

anak selalu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang ingin ia 

lakukan, ini membuat anak secara langsung mampu membantu kepercayaan pada 

dirinya sendiri. Sifat percaya diri juga dapat dibentuk oleh lingkungan sekitar 

anak bermain. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras orangtua, guru dan 

lingkungan sekitar anak.  

Frobel dalam Miller dan Pound mengutarakan ketika anak bermain mereka 

akan berani mengekspresikan ide, rasa percaya diri tinggi, merasa nyaman jika 

dihargai, karena dapat bergerak bermain sesuai dengan petualangan mereka.
66

 

Membangun rasa percaya diri termasuk bagian dari kecerdasan intrapersonal, 

yang mana memiliki kemauan kuat, fokus bekerja dan belajar dengan baik, 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta banyak terlibat dalam suatu kegiatan. 

2. Bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 

tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur 

Bermain merupakan suatu kebutuhan anak, bermain dapat terjadi secara 

spontan dimana bermain juga dapat digunakan sebagai alat terapi, memecahkan 

                                                           

66Anggreni. Made Ayu, “Penerapan Bermain Untuk Membangun Rasa Percaya Diri Ana 

Usia Dini”, Journal Of Early Childhood and Inclusive Education, Vol. 1, No. 1, (2017). 

ayudekayu@gmail.com, (Diakses 23 September 2022). 

mailto:ayudekayu@gmail.com
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masalah yang dihadapi dan melepaskan ketegangan dalam diri anak sehingga 

setelah melakukan bermain anak memperoleh kesenangan, kegembiraan dan 

kepuasan. 

Keuntungan dari permainan sen, Achroni Gobak Sodor atau sen adalah 

permainan yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan sen 

dimainkan secara berkelompok sehingga permainan menjadi sangat 

mengasyikkan. Manfaat permainan sen antara lain: a) membawa kegembiraan 

pada anak, b) melatih kerjasama anak dalam tim, c) melatih kepemimpinan, 

pengasahan kemampuan otak, d) mengasah kemampuan mencari strategi yang 

tepat, dan meningkatkan kekuatan dan ketangkasan. 

Adapun bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 

tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab Seram Bagian Timur, sudah 

sesuai dengan pernyataan dari Achroni.
67

 yaitu: 

a) Semangat kebersamaan dan kekompakan tim yaitu selalu mendengar 

pendapat teman-temannya, selalu kompak dalam mencapai tujuan 

bersama-sama dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari salah satu orangtua dari anak yang menyatakan bahwa 

anaknya setelah melakukan permainan sen anaknya selalu kompak dan 

selalu menghargai pendapat dari orang lain. 

Orangtua dari M. Fadli Sainus menyatakan bahwa: 

                                                           

67Dwiani. Riri, Rusmaladewi, Balimulia. Shophia Oktavia, “Pengaruh Permainan Gobak 

Sodor Terhadap Kerjasama Anak Kelompok B TK Intan Sari Palangka Raya Tahun Ajaran 

2019/2020” Jurnal Pendidikan dan Psiokologi Pintar Hartati, Vol. 17, No. 1, (2021), h. 3, 

https://e-journal.upr.ac.id, (Diakses 12 November 2022). 

https://e-journal.upr.ac.id/
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“setelah saya lihat-lihat sekarang dia suda mulai kompak, selalu hargai 

orang. setelah dia main sen ini tambah bagus ”
68

 

 

b) Tidak gampang menyerah apalagi putus asa, yaitu tidak mudah menyerah 

selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bisa 

mengambil keputusan dalam situasi apapun. hal ini sesuai dengan apa 

yang peneliti lihat di lapangan, dimana tim yang hampir kalah berusaha 

untuk menang dan tidak menyerah. 

c) Pengendalian diri, yaitu dapat mengendalikan diri tidak ceroboh dalam 

mengambil sebuah keputusan, dan tidak mudah mengikuti hawa nafsunya. 

Orangtua dari Rahmawati Refat menyatakan bahwa anaknya setelah 

melakukan permainan sen anaknya bisa mengendalikan dirinya, tidak 

gampang emosi dan selalu menahan amarahnya. 

Orangtua dari Hasna Kadar juga menyatakan hal yang sama bahwa: 

“Hasna setelah main sen dia bisa mengendalikan  dirinya sendiri dan 

selalu sabar”
69

 

 

d) Belajar fokus, yaitu selalu fokus pada sebuah tujuan yang ingin dicapai, 

selalu teliti dalam menghadapi semuah masalah dan dapan menyelesaikan 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat di lapangan 

bahwa anak-anak selalu fokus dalam bermain ketika ada temannya yang 

ceroboh mereka selalu mengingat kan agar selalu fokus dan waspada 

terhadap tim lawan. Orangtua dari Saira Ernas juga menyatakan bahwa 

                                                           

68Nurjana Sainus (24 tahun), Ibu dari M. Fadli Sainus, Wawancara, Kufar 27 November 

2022. 

69Nafisa Kadar (38 tahun), Ibu dari Hasna Kadar, Wawancara, Kufar, 26 November 2022. 
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anaknya setelah melakukan permainan sen anaknya selalu fokus belajar 

dan kalau ada yng berbicara dengannya dia selalu serius mendengarnya. 

e) Sportifitas, yaitu nilai yang biasa diperoleh oleh anak melalui pembiasaan 

mengikuti aturan yang ada dalam permainan sen. Misalnya anak sering 

bermain sportif maka ia akan memiliki nilai sportifitas dengan sendirinya. 

Peneliti melihat di lapangan bahwa anak-anak selalu sportif dalam bermain 

dan siap menerima kekalahan. 

Orangtua dari Safa Rumakey menyatakan bahwa: 

“Safa kelau di rumah dia kalau bermain dengan kakanya itu mereka 

selalu berkelahi kalau dia yang kalah tapi sekarang dia tidak bagitu lagi 

dia kalau kala cuman diam saja, tapi ini saya melihat setelah dia main sen 

ini baru dia beruba begini”
70

 

 

Dari hasil observasi di lapangan peneliti melihat bahwa permainan 

tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur sangat 

membantu anak dalam bersosialisasi dengan teman-temannya dan lingkungan 

sekitar. Permainan tradisional adalah permainan yang pertama diperoleh oleh anak 

secara turun-temurun. Salahsatunya permainan sen, dimana permainan ini melatih 

anak untuk saling bekerjasama, untuk mencapai sebuah kemenangan atau tujuan 

bersama. Hal ini membuat anak belajar saling tolong-menolong, saling 

membutuhkan satu sama lain. Permainan ini mengajarkan anak bahwa manusia 

hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan hidup saling 

berdampingan. 

                                                           

70Nurjana Rumakey (31 tahun), Ibu dari Safa Rumakey, Wawancara, Kufar, 26 November 

2022. 
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3. Faktor yang menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 

tahun melalui permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu 

Kab. Seram Bagian Timur 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ada beberapa faktor yang 

menghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui 

permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian 

Timur yaitu:  

a. Kurangnya dukungan dari orangtua dan guru 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam proses kerjasama anak 

usia dini peran orangtua sangatlah dibutuhkan. Dimana orangtua adalah 

madrasah pertama bagi anak, peran orangtua sangat penting dalam membantu 

anak berinteraksi dengan orang lain, karena anak usia dini masih dalam 

pengawasan dan arahan orangtua, orangtua juga dapat membantu anak apabila 

anak membutuhkan bantuan. Karena orangtua yang sehari-harinya 

menghabiskan waktu dengan anaknya. Guru adalah orangtua kedua dimana 

guru juga memiliki peran penting dalam dalam membantu anak dalam 

berinteraksi dengan teman-temannya. 

b. Lingkungan yang kurang kondusif 

Lingkungan adalah tempat dimana anak belajar dan berkembang, 

lingkungan juga memiliki peran penting dalam kerjasama anak. Lingkungan 

yang baik akan membantu anak untuk berkembang dan bekerjasama dengan 

teman-temannya. Lingkungan yang kurang kondusif dapat memperlambat 

anak usia dini dalam berkembang dan bekerjasama. 
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c. Tidak adanya lahan untuk dijadikan tempat bermain 

Tidak adanya lahan atau tempat untuk bermain dapat menghambat 

tumbuh kembang anak. Tidak adanya tempat untuk bermain dapat 

menyebabkan anak tidak memiliki teman, merasa jenuh, selalu merasa asing 

dengan teman sebayanya. Hal ini dapat menyebabkan anak tidak dapat bergaul 

atau bekerjasama dengan temannya dan dapat mengambil keputusan-

keputusan sesuka hatinya tampa mepertimbangkan baik dan buruknya. 

d. Penggunaan gawai 

Dimana anak lebih sering bermain menggunakan handphone sehingga 

membuat anak bermalas-malasan. Dari hasil wawancara salah satu orangtua 

mengatakan bahwa pengaruh HP/handphone sangat berdampak buruk kepada 

anak, selain itu akan membuat anak cenderung bermalas-malasan sehingga 

dapat mempengaruhi perkembangan kerjasama anak. Dampak buruk gawai 

yang terlalu sering digunakan akan membuat anak lebih nyaman didalam 

rumah, menghabiskan waktu untuk melihat ponsel pintar.
71

 

                                                           

71Putra. D Yudithia, “Dampak Buruk Gadget Terhadap Aspek Fisik Motorik Anak Usia 

Dini”, Catan Tampa Kertas, (14 Maret 2021). http://yd.blog.um.ac.id, (Diakses 25 september 

2022). 

http://yd.blog.um.ac.id/
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data 

hasil penelitian dilapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan permainan tradisional sen di Desa Kufar Kec. Tutuk Tolu Kab. 

Seram Bagia Timur.   

a) Melatih kerjasama pada anak dan menumbuhkan sikap-sikap 

kejujuran pada anak, kepemimpinan, dan tanggung jawab. 

b) Anak dapat bekerjasama dalam tim. 

c) Bekerjasama dalam mencapai kemenangan bersama. 

d) Meningkatkan rasa percaya diri. 

2. Bentuk-bentuk kerjasama pada anak usia 4-6 tahun melalui permainan 

tradisional sen sangat beragam.  

a) Semangat kebersamaan dan kekompakan tim. 

b) Tidak gampang menyerah apalagi putus asa. 

c) Pengendalian diri. 

d) Belajar fokus. 

e) Sportifitas.  

3. Faktor penghambat bentuk-bentuk kerjasama pada anak melalui permainan 

tradisional sen bermacam-macam seperti.  

a) kurangnya dukungan dari orangtua dan guru.  
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b) lingkungan yang kurang kondusif,  

c) tidak adanya lahan untuk bermain  

d) Penggunaan gawai 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

1. Anak usia 4-6 tahun diberikan pemahaman mengenai dampak positif dari 

permainan tradisional sen agar anak dapat lebih serius dalam bermain. 

Selain itu orangtua dan guru harus berperan penting dalam memberikan 

dukungan terhadap anak seperti memberikan motivasi, selalu memberikan 

dukungan kepada anak dan memberikan pemahaman kepada anak 

mengenai permainan tradisional sen dalam melatih kerjasama anak. 

2. Para orangtua baik itu ibu dan ayah, dan guru di sekolah memiliki peran 

penting dalam membentuk anak bekerkasama dengan temannya. Hal ini 

dikarenakan orangtua adalah tempat dimana anak berinteraksi dan belajar 

baik itu bekerjasama dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar anak merasakan 

kasih sayang dari orangtua dan selalu memberikan contoh-contoh yang 

baik kepada anak. 

3. Kepada peneliti yang akan mengembangkan penelitian ini kedepannya 

diharapkan agar lebih dikembangkan mengenai penelitian ini untuk 

memvariasikan berbagai peneliatan yang ada agar memperoleh hasil 

penelitian yang bervariasi pula. Misalnya dengan menggunaakan metode 

penelitian dan variabel yang berbeda. 
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