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ABSTRAK 

 

Nama  : Fitriani K 

Nim  : 20900116003 

Judul  : Analisis Kemampuan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan  

Ular Tangga di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

 Skripsi ini bertujuan untuk membahas Analisis Kemampuan Sosial Emosional 

Anak Melalui Permainan Ular Tangga di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makassar. Tujuan dan Kegunaan penelitian yaitu: 1) Gambaran 

sosial emosional anak melalui permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak 

(PTKA) PIAUD Alauddin Makassar. 2) Faktor pendukung dan penyebab kemampuan 

sosial emosional anak melalui permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak 

(PTKA) PIAUD Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengambil lokasi 

di Samata Kec. Somba Opu  Kab. Gowa. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian ini sebanyak 13 orang, 4 tenaga pendidik di Pusat Tumbuh Kembang Anak 

(PTKA) PIAUD  dan delapan guru dari Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD  Alauddin Makassar. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial emosional anak 

melalui permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) Piaud 

Alauddin Makassara yang berjumlah 13 anak, dengan kriteria BB (belum 

berkembang) sebanyak 1 anak, MB (mulai berkembang) sebanyak 5 anak, BSH 

(berkembang sesuai harapan) sebanyak 3 anak, dan BSB (berkembang sangat baik) 

sebanyak 4 anak. di pusat tumbuh kembang anak usia dini (PTKA) PIAUD Alauddin 

Makassar dalam tahap mulai berkembang, hal ini dikarenakan belum optimalnya 

melalui permainan ular tangga dalam pembelajaran.  

 

Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

permainan ular tangga dapat meningkatkan 6 aspek perkembangan menjadi lebih 

optimal, kemampuan sosial emosional anak melalui permainan ular tangga di pusat 

tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar Berdasarkan hasil awal 

untuk mengetahui kemampuan sosial emosional dalam bersosialisasi dan bekerja 

sama di kelompok masih tergolong rendah karna masih ditemukan anak yang belum 

berkembang aktif dalam mengikuti permainan ular tangga dan masih sebagian anak 

masih berjalan-jalan ketika pembelajaran dimulai, dan masih ditemukan anak yang 

belum mau bergantian dan antri sesuai urutannya.  

 

Kata Kunci : Kemampuan sosial emosional, permainan ular tangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Belakang 

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan 

perhatian dan pendidikan yang baik sejak sedini mungkin sehingga anak tumbuh dan 

berkembang sesuai yang diharapkan oleh  orang tuanya.1Anak perlu mendapatkan 

pendidikan diusia dini karenausia dini adalah periode awal yang penting dan paling 

mendasar disepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia.1 

Usia dini adalah masa dimana anak dapat mengembangkan seluruh potensi atau 

kemampuan yang telah dimilikinya, karena pada masa ini perkembangan anak lebih 

pesat daripada setelah melewati  usia dini.2Usia dini  juga sering disebut usia 

keemasaan (gollden age) karena pada usia ini perkembangannya sangat luar biasa dan 

terbaik sejak dini. Zaman keemasan dari perkembangan yang menakjubkan ini  tidak 

boleh diabaikan karena hanya datang  sekali seumur hidup. 

Pentingnya pendidikan di berikan pada anak sejak usia  dini terdapat dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan 

Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa 

“Pendidikan Anak Usia Dini disebut juga dengan pendidikan anak usia dini adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan  kepada anak sejak lahir sampai berusia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian  rangsangan pendidikan untuk membantu 

 
1Annisa Fiahliha, “Implementasi Pengembangan Nilai Agama Moral Pada Anak Usia Dini 

Melalui Metode Keteladanan di TK Aisyiyah 1 Sawahan Ngemplak Boyolali” Skripsi. (Surakarta: Fak. 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), h. 4 
2Mulianah Khaironi, “Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini”, Jurnal Golden Age 

Universitas Hamzanwadi 01, no. 1(Juni, 2020):  h. 2. 
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki  pendidikan lebih lanjut”.3 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 

pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.4 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) umumnya adalah pendidikan yang 

memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia 0 sampai 6 

tahun dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

sekolah dasar dan kehidupan tahap berikutnya. Pendidikan anak usia dini merupakan 

wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar 

terbentuk dan berkembangnnya dasar-dasar pengetahuan sikap dan keterampilan pada 

anak. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang menyatakan pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

 
3Ita Melina Sari Harahap, “Upaya Meningkatkan  PerkembanganMoral Anak Usia 5-6 Tahun 

Melalui Metode Bercerita di TK Nurul Ihsan Ilmi Medan Tambung” Skripsi. (Medan: Fak. Tarbiyah 

dan Keguruan  UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 1. 

4Abdul Rahman, Dkk, “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan 

Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. JOEAI ( Journal of Education and 

Instruction), vol. 4 no. 1 (2021), h. 33. 
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pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut.5 

Anak usia dini merupakan individu yang unik dengan segala kemungkinannya. 

Anak-anak belum dilahirkan secara sosial. Di satu sisi, dia masih belum memiliki 

kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Sehingga untuk mencapai semua itu 

anak harus dibimbing. Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwa Sejak lahir, seorang 

anak harus sudah di asuh dan dibimbing agar tumbuh dan berkembang sesuai yang 

diinginkan pada kemudian hari. Salah satunya adalah dengan memberi pendidikan 

sejak dini.6 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilaksanakan melalui 

pemberian dorongan pedagogik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dan intelektual agar anak siap mengikuti pendidikan lebih lanjut. dan pendidikan 

formal di sekolah maupun informal.7 Pada masa ini anak sedang mengalami 

prosespertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa.Anak belum memiliki 

pengaruh negatif yang banyak dari luar atau lingkunganya. Dengan kata lain, orang 

tua maupun pendidik akan lebih mudah mengarahkan anak menjadi lebih baik. Anak 

usia dini adalah masa yang sangat cermerlang untuk dilakukan dan diberikan 

pendidikan.8 

 
5Syukur dan Yulianti,”Peningkatan Kemampuan Anak dalam Mengenal Konsep Bilangan 

Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Alam” ,Jurnal pendidikan dan pembelajaran 

Anak Usia Dini, vol. 6 no. 1, ( 2021): h. 1-11. 

6Maman Sutarman dan Asih, Manajemen Pendidikan Usia Dini,(Bandung :CV Pustaka 

Setia,2020), hlm 7 
7Mukhtar Latif, dkk, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini,(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 4. 
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Secara umum tujuan PAUD yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 yaitu: Pendidikan Anak Usia 

Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 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.9 

Pendidikan Anak usia dini dapat memberikan rangsangan maupun pengalaman 

yang maksimal agar tumbuh kembang anak dapat terfasilitasi serta sesuai dengan 

nilai agama dan norma serta harapan masyarakat. sebagaimana telah dijelaskan 

pentingnnya pendidikan anak usia dini. 

Sosial emosional adalah perubahan perilaku yang disertai dengan perasaan-

perasaan tertentu yang melingkupi perkembangan sosial emosional adalah perubahan 

perilaku yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang melingkupi anak usia 

dini saat berhubungan dengan orang lain.10 Sosial emosional anak sangat penting 

untuk di kembangkan kepada anak, karena proses sosialemosi, melibatkan perubahan 

dalam hubungan dengan seseorang dengan orang lain, perubahan emosi, dan 

perubahan dalam kepribadian.11  

Fauziddin M, menjelaskan bahwa masa anak usia dini adalah zaman keemasan 

atau sering disebut zaman keemasan. Saat ini, otak anak berkembang paling cepat 

 

9Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori), (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 

2017), h. 185 
10Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini,(Yogyakarta: Penerbit Gava 

Media, 2019), hlm. 123. 
11Novi Mulyani, Upaya Meningkatkan Perkembangan Sosial EmosionalAnak Usia Dini, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3No. 2, Januari 2019), hlm. 134. 
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dalam sejarah hidupnya. Ini terjadi ketika anak masih dalam kandungan, yaitu. antara 

usia 0-6 tahun. Namun, yang terpenting adalah masa dari anak dalam kandungan 

hingga lahir hingga usia empat tahun. Selama periode ini, otak anak tumbuh dengan 

sangat cepat. Oleh karena itu perlu lebih memperhatikan anak-anak di usia muda. 

Bentuk pengasuhan tersebut meliputi pendidikan baik secara langsung dari orang tua 

sendiri maupun melalui pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu perkembangan 

masa awal ini merupakan faktor penentu bagi perkembangan selanjutnya. 

Keberhasilan dalam menjalankan tugas perkembangan pada suatu masa akan 

menentukan keberhasilan pada masa perkembangan berikutnya. 12 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sarana pendidikan anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang merangsangnya dalam bentuk pendidikan yang 

sesuai sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan, baik 

fisik maupun intelektual, sehingga anak tersebut sejahtera. siap melanjutkan 

pendidikan  yang selanjutnya. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan saat ini menyasar anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang terjadi melalui stimulasi.13 Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) tujuan Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menurut UU No. 20 adalah 

pembinaan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun, yang dilakukan melalui pemberian insentif pendidikan. membantu 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental sehingga anak-anak dipersiapkan 

untuk pendidikan lebih lanjut. 

 
12Muh Fauziddin & Mufarizuddin. Jurnal Pendidikan Aanak Usia dini. Vol. 2.h. 163. 

13Saputra,Aidil.2019.Jurnal Pendidikan Anak Pada Usia Dini.Vol.2.h.192 
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Anak Usia dini juga sering disebut usia keemasan (gollden age), karena pada 

usia ini perkembangannya sangat luar biasa dan terbaik sejak dini. Zaman keemasan 

perkembangan yang menakjubkan ini tidak boleh diabaikan karena hanya datang 

sekali seumur hidup.14 Sujiono mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan anak usia 

dini adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan orangtua, guru dan 

kaitannya dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini.15Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu bentuk pendidikan yang mengutamakan pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara umum, fisik, psikomotorik, psikis dan sosial, yang berarti 

bahwa pendidikan anak usia dini bersifat mulia, yaitu pengembangan berbagai 

potensi anak. agar kelak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tujuan 

pendidikan anak usia dini terutama untuk membentuk anak yang berkualitas dan 

berkembang sesuai dengan jenjangnya. Sehingga mereka memiliki prasyarat untuk 

memulai pendidikan dasar dan mempersiapkan anak untuk sekolah.16 Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun, yang disampaikan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

PAUD merupakan jenjang pendidikan yang penting bagi anak-anak. Berbagai 

kebijakan pemerintah juga telah mengatur tentang PAUD. Diantaranya, UU No. 20 

Tahun 2003 (UU Sisdiknas), Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa tujuan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) adalah pendidikan anak sejak lahir sampai 

 
14Masganti Sit. Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini.Depok.Kencana.2017.cet 1,h.5 
15Lutfi Nur,Anne Hafina.2019. Nandang Rusmana. Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Dalam 

Pembelajaran Akuatik.Vol.2.h.43 
16Jamal Ma’mur Asmani.Manajemen Strategi Pendidikan Anak Usia Dini. Jogjakarta:Diva 

Press,2009 
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dengan usia 6 tahun. dilaksanakan dengan memberikan insentif pendidikan untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental agar anak siap 

melanjutkan pendidikan. Selain itu, Pasal 28(3) UU Sisdiknas mengatur bahwa 

pendidikan anak usia dini harus pada jalur pendidikan formal Taman Kanak-Kanak 

(TK), Raudatul Athfali atau bentuk lain yang sejenis. Hal itu juga dilengkapi dengan 

Keputusan No. 58 Tahun 2009, yang juga mengatur tentang standar pendidikan 

anak.17 Untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini, firman Allah berikut harus 

dibaca oleh QS. An-Nahl/16: 78 

 

ًا   ئ يْ مُونَ شَ لَ َعْ مْ لََ ت كُ اتِ هَ مُه ونِ أ نْ بُطُ مْ مِ كُ جَ رَ َخْ ُ أ وَاللَّه

رُونَ  َشْكُ مْ ت هكُ ل عَ َ ۙ لَ ة دَ ئِ َفْ الْْ صَارَ وَ َبْ الْْ عَ وَ مْ السه مُ كُ لَ لَ عَ جَ  وَ

Terjemahnya:  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu 

dalam keadaan dimana kamu tidak mengetahui sedikitpun tentang apa yang ada di 

sekitarmu. Kemudian Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan mata untuk 

menuntut ilmu, agar kamu beriman kepada-Nya dengan iman dan mensyukuri segala 

kebaikan-Nya. Pengobatan moderen menunjukkan bahwa indra pendengaran bayi 

mulai berkembang relatif dini, dalam beberapa minggu pertama. Indra penglihatan 

bayi dimulai pada bulan ketiga dan menjadi sempurna pada bulan keenam, sedangkan 

kemampuan mata batin untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat muncul 

 
17Rizka Amalia, Filsafat Pendidikan Anak Usian Dini(Yogyakarta: Media Akademi,2017),hal 21-22 
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setelah itu. Urutan beberapa indera disebutkan dalam paragraf di atas mencerminkan 

tahap perkembangan fungsi indera ini.18 

 Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa anak dilahirkan dalam 

keadaan lemah dan tidak berdaya, tidak tahu apa-apa dan tidak berilmu. Tetapi Allah 

melengkapi anak yang baru lahir dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, 

yaitu. H. Akal, yang menurut pengertian sekarang berpusat pada hati. Menurut 

pendapat lain, otak. Ini memungkinkan seseorang untuk membedakan antara yang 

berguna dan yang berbahaya.19 Menurut Froebel, usia taman kanak-kanak merupakan 

masa yang berharga dan penting, dan merupakan masa formatif dalam kehidupan 

manusia, sehingga masa ini merupakan masa emas. Masa kanak-kanak merupakan 

masa fundamental perkembangan individu, karena justru pada fase ini terdapat 

peluang yang sangat besar bagi perkembangan dan kepribadian anak. Anak-anak 

memiliki karakteristik dunianya sendiri, yang sangat berbeda dengan dunia dan 

karakteristik orang dewasa, anak-anak sangat aktif, dinamis, antusias dan hampir 

selalu ingin tahu tentang apa yang dilihat dan didengarnya seolah-olah tidak pernah 

berhenti belajar.20 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darling Churchill & Lippman dalam 

kajiannya tentang pengukuran pembentukan sosial emosional pada anak usia dini, 

perkembangan sosial dan emosional pada anak usia 0 sampai 5 tahun merupakan 

tahap awal karena kemampuan membentuk hubungan yang erat dan menciptakan rasa 

aman dengan orang dewasa. dan pendamping mereka. Penelitiannya juga mengatakan 

bahwa keterampilan sosial dan emosional semakin diakui untuk keberhasilan anak-

 
18Tafsir Quraish Shihab, al-mishbah jilid 2 h.300 
19 Rizka Amalia, Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Media Akademi, 2019), hal 193  

  



9 

 

 
 

anak, di sekolah dan di lingkungan, dan kemudian di masa dewasa. Pentingnya 

perkembangan sosial dan emosional ini membutuhkan upaya untuk 

meningkatkannya. Untuk meningkatkan keterampilan sosial-emosional pada anak 

usia dini, seseorang harus dapat menggunakan strategi dan metode berbasis bermain, 

dan dunia bermain merupakan dunia yang menyenangkan bagi anak. dalam 

penelitiannya tentang peningkatan kecerdasan emosional anak usia dini salah satunya 

adalah penerapan permainan tradisional. 

 Salah satu permainan tradisional yang ada di dunia adalah Permainan ular 

tangga. Permainan ini merupakan jenis permainan yang interaktif, kreatif dan 

mendidik untuk anak usia dini. Permainan ular tangga sendiri merupakan permainan 

yang menggunakan papan atau kotak karton dengan kotak-kotak persegi di dalamnya, 

dan beberapa kotak terdapat gambar ular tangga, dan terdapat beberapa baris keping 

tergantung dari banyaknya keping yang dibuat. Dari permainan ular tangga ini 

diharapkan anak dapat mengenal teman dan memahami aturan, bersabar dan bekerja 

sama, serta mengembangkan sikap yang nantinya dapat diterima oleh aturan 

masyarakat. . Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penting 

untuk meningkatkan sikap sosio-emosional anak sejak dini, karena jika perasaan 

sosial anak baik maka anak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. 

nilai emosional untuk berperilaku baik.21 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan:Tugas pendidikan kerakyatan adalah mengembangkan 

keterampilan dan membentuk budi pekerti kerakyatan yang bernilai dan penghasilan 

 
21Pratiwi, Hargiah Agung. Pengaruh Permainan Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan di Kelas IV Sekolah Dasar. (Skripsi, Universitas Tanjungpura).2020 
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bersama-sama dengan pendidikan kehidupan kerakyatan, dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan dan 

mampu kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.22 

 Menurut Siti Aisyah mengatakan bahwa anak usia dini memiliki karakteristik 

yang khas, baik secara fisik, psikis,sosial, moral dan sebagainya masa kanak-kanak 

juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia kehidupannya. Hal tersebut 

dipertegas dalam undang-undang republic Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional (Sidiknas) menyiratkan bahwa anak usia dini ialah anak 

yang berada pada rentang masa usia lahir sampai usia 6 tahun. Sedangkan Diana 

menjelaskan bahwa anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan fisik koordinasi motorik kasar dan halus, kecerdasan 

daya piker, daya cipta, sosio emosional, bahasa dan komunikasi.Menurut Wiyana 

bermain bukanlah konsep yang asing pada anak usia dini, karena bermain merupakan 

kebutuhan anak, bahkan banyak pakar PAUD mengatakan bahwa dunia anak adalah 

dunia bermain karena bermain pada anak usia dini merupakan kegiatan yang 

menyenangkan. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk 

bermain, bahkan beberapa ahli psikologi perkembangan sering mengatakan bahwa 

anak belajar dengan bermain atau bermain sambil belajar. Dengan demikian, peneliti 

 
22 Sri Handayani, Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Permainan Ular Tangga di 

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Simpang IV Agam, Jural Pesona PAUD, (2019). 



11 

 

 
 

merencanakan akan memberikan salah satu permainan kepada anak yaitu  

kemampuan sosial emosi anak melalui permaina ular tangga.23 

 Merujuk pada temuan peneliti dari  pusat tumbuh kembang anak (PTKA) Piaud 

Alauddin Makassar, diketahui bahwa permasalahan utama penelitian ini adalah belum 

optimalnya kemampuan sosio-emosional anak. Ini menunjukkan gejala berikut: 

1. Anak tidak bisa mengontrol emosinya saat bermain dengan teman-temannya, 

2. Anak tidak sabar menunggu giliran bermain. 

Dengan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti judul” Analisis 

Kemampuan Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Ular Tangga Di Pusat 

Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar  ”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, peneliti dapat menentukan fokus 

penelitian dan deskripsi fokus, dibawah ini. 

Tabel 1.1  

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 

Fokus Penelitian   Deskripsi Fokus 

Kemampuan Sosial Emosional Anak 

Melalui Permainan Ular Tangga Di 

Pusat Tumbuh Kembang Anak 

(PTKA) PIAUD Alauddin Makassar   

a. Melempar dadu enam sisi di 

dalam papan catur 

b. Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular 

 
23Sigit Purnama, dkk. Pengembangan Alat Permainan Edukatif  Anak Usia Dini, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2019), h. 3.   



12 

 

 
 

tangga 

c. Memiliki peraturan dan disiplin 

dalam kemampuan sosial 

emosional anak 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang dikaji sebagai berikut:   

1. Bagaimana gambaran sosial emosional anak melalui permainan ular tangga di 

pusat tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar? 

2. Apakah faktor pendukung dan penyebab kemampuan sosial emosional anak 

melalui permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar ? 

 Pada penelitian ini sama-sama menggunakan permainan ular tangga yang 

dijadikan sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi di sekolah tersebut.24 Letak 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah media spanduknya 

tidak ada keterangan setiap kotak dalam spanduk, hanya ada gambar dan nomor, 

 
24Titis Imanda, Mutiara Magta dan  Putu Rahayu Ujianti, “Pengaruh Permainan Ular Tangga Budi 

Pekerti dan Kebiasaan Baik terhadap Karakter pada Taman Kanak-Kanak” e-Journal Pendidikan Anak 

Usia Dini Universitas Pendiikan Ganesha, 06, no. 1. (2018). 
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sedangkan keterangannya atau nilai-nilai moralnya menggunakan kartu. Kartu 

tersebut diletakkan masing-masing disetiap kotak  yang sudah ditentukan.. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran sosial emosional anak melalui 

permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) Piaud 

Alauddin Makassar. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penyebab kemampuan sosial 

emosional anak melalui permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang anak 

(PTKA) Piaud Alauddin Makassar. 

E.  Manfaat Penelitian  

  Berdasarkan yang ingin dicapai oleh penelitian ini maka peneliti ingin 

memperoleh keuntungan penelitian, dimana keuntungan penelitian ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu keuntungan teoritis (langsung) dan keuntungan praktis (tidak 

langsung). Keunggulan dari kajian ini adalah:
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1. Keunggulan Teoretis 

a. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan menemukan pengatahuan baru 

tentang suasana pembelajaran permainan ular tangga di pusat tumbuh kembang 

anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar 

b. Sebagai kontribusi terhadap pengasuhan anak, berikan perhatian khusus pada 

perkembangan sosial-emosional anak 

c. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan prasyarat untuk menyelesaikan 

gelar sarjana. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat dari penelitian praktis ini ada empat, yaitu: 

a. Bagi Sekolah 

Menjadi sumber rujukan agar pembelajaran menghasilkan suasana belajar dan 

mendukung adanya promosi pembelajaran disekolah. 

b. Bagi Peneliti,  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teori 

dan praktek terkait kemampuan sosial emosional anak melalui permainan ular tangga 

di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) Piaud Alauddin Makassar. 

c. Bagi anak-anak, 

Membantu anak menyalurkan emosi sosialnya dan bereksplorasi melalui permainan 

ular tangga, Untuk meningkatkan keterampilan sosial-emosional siswa, Penemuan 

informasi baru tentang aspek sosio-emosional anak melalui permainan ular tangga. 
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d. Untuk Guru 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para guru seperti: Guru 

memperoleh pengalaman dalam menawarkan berbagai metode pembelajaran, strategi 

dan alat pengajaran yang efektif serta memperhatikan perkembangan sosio-emosional 

anak. Guru menciptakan metode pembelajaran yang menggunakan permainan ular 

tangga untuk merangsang pengetahuan anak.   

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai meningkatkan kemampuan sosial emosional anak, penelitian 

menemukan beberapa penelitian yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Nugraheni pada tahun 2014 yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Sosial Anak Melalui Media Power Point Pada Anak 

Usia Dini 5-6 Tahun di TK SD Model Sleman” pendekatan penelitian tindakan 

kelas digunakan dalam penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah anak usia 5-6 

tahun dari kelompok B3 dan berjumlah 20 anak. Observasi dan dokumentasi 

digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan sosial-emosional anak meningkat ketika diberikan aktivitas melalui 

media power point dibandingkan dengan yang tidak diberikan media power point 

(Nugraheni 2014).25 

2. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Renti Maysaro pada tahun 2019 yang 

berjudul “Upaya Guru Meningkatkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak melalui 

Bermain Peran di Taman Kanak-kanak Nurul Huda Desa Suka Maju Kecamatan 

 
25 Nugrahani, Mita.2014. Peningkatan Kemampuan Sosial Emosional Melalui Media Power Point 

Pada Anak Usia Dini 5-6 Thun TK Sd Model Sleman. (Skripsi Universitas Negri Yogyakarta, 2014) 
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Mestong Kabupaten Muaro Jambi” dimana penelitian ini menggunakan kegiatan 

kelas kolaboratif dengan menggunakan model Kemmis & Mc.Tagart, yang meliputi 

empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah anak kelompok B2 yang berjumlah 20 anak. Observasi, 

dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai metode investigasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan role-playing anak dapat meningkatkan kecerdasan 

sosial emosional anak setelah bermain peran.26 

3. Lulu Nabilah, 2021. Meningkatkan Keterampilan Sosial Melalui 

metode Bermain Kooperatif Di Taman Kanak-Kanak Permata Bunda 

Desa Teluk Leban Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan 

prasiklus kemudian siklus I dan siklus II. Penelitian menggunakan 

40 teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan kriteria 

keberhasilan sebesar 65% dari jumlah keseluruhan anak yaitu 10 

orang, apabila 7 dari 10 orang anak mampu mencapai tingkat capaian 

perkembangan minimal. Penelitian prasiklus menghasilkan prosentase 

10%. Kemudian saat dilaksanakan siklus I jumlah anak yang berhasil 

sebanyak 30% dan pada siklus II jumlah anak yang berhasil 

meningkat menjadi 70% dari jumlah keseluruhan anak. Hasil 

penelitian menyarankan agar guru menerapkan metode bermain 

kooperatif untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional anak30 

 

 
26Maysaroh, Renti. 2019. Upaya Guru Meningkatkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak melalui 

Bermain Peran di Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten 

Muaro Jambi. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) 
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4. Penelitian Herliana Rahmi Saputri Tahun 2019 berjudul  “Pengembangan 

Permainan Ular Tangga Modifikasi (Socio Snake and Ladder) untuk meningkatkan 

Social Skill Anak Intellectual Development Disorder (IDD) Ringan” dimana media 

permainan ular tangga dilakukan dengan menggunakan pesertanya sebagai tokennya 

dan ukuran media permainan ular tangga dibuat dengan luas area permainan sebesar 

3x3 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan ini dapat meningkatkan 

social skill anak dimana menciptakan suatuhubungan, kecakapan, memecahkan 

masalah serta menghasilkan harmonisasi dalam masyarakat.27 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani, Halida dan Lukmanulhakim pada tahun 

2019, tentang peran guru   dalam   mengembangkan   sosial emosional di kelas 

b3 tk gembala baik kota pontianak. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

secara umum bahwa perilaku sosial emosional anak usia 5-6 tahun di kelas b3 TK 

Gembala Baik Kota Pontianak, cukup baik karena guru sudah berperan sebagai 

inspirator, model dan evaluator.28 

 

 
27 Saputri, Herliana Rahmi, 2019. Pengembangan Permainan Ular Tangga Modifikasi (Socio 

Snake And Ladder) untuk Meningkatkan Social Skill Anak Intellectual Developmental Disorder (IDD) 

Ringan. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) 

28 Ardiani.dkk,” peran guru dalam mengembangkan sosial emosional di 

kelas b3 tk gembala baik kota pontianak”, Jurnal pendidikan Vol 1, no.1,(2019): 

h.8. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

a. Pengertian Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

    Kompetensi sosial emosional menurut Maria J.W Mengatakan pola 

perkembangan bagi semua anak adalah sama. Namun, dalam pola yang sama itu selal 

terdapat perbedaan individual, oleh karena keunikan yang I miliki oleh setiap anak. 

Perbedaan itulah yang menjadi sumber variasi dalam pola perkembangan anak dalam 

satu kelompok usia. Sehingga dalam perkembagan berfikir anak usia dini merupakan 

proses yang terkonsep sesuai dengan baik dan berlangsung sangat pesat. Masa 

dimana otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah 

kehidupannya. Periode ini hanya berlangsung pada saat anak dalam kandungan 

hingga usia dini, yaitu 0-6 tahun. Namun masa bayi dalam kandungan hingga lahir, 

sampai usia 4 tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini pula 

yang di sebut sebagai periode emas, atau yang lebih dikenal sebagai The Golden ages. 

Khususnya pada perkembangan sosial emosional.1 

 Emosi sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan emosi tertentu 

yang melingkupi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, 

perkembangan sosial emosional pada anak usia dini merupakan perubahan perilaku 

yang melibatkan emosi-emosi tertentu yang melingkupi anak usia dini dalam 

berhubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial dan emosional adalah dua hal 

 
1 Maria W.J 2005. Upaya meningkatkan kemampuan sosial emosional anak usia dini  
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yang berbeda, namun sebenarnya saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-

hari, ketika berhadapan dengan orang lain, perilaku anak usia dini selalu dilapis oleh 

emosinya, dan emosi anak usia dini juga mempengaruhi perilaku yang 

terjadi.Perkembangan sosial sangat erat kaitannya dengan perkembangan emosi, 

meskipun masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Perkembangan sosial dan 

emosional anak usia dini berlangsung sangat cepat, Erikson mengklaim bahwa masa 

kanak-kanak adalah titik awal seseorang sebagai pribadi, tempat di mana hal-hal 

tertentu, baik dan buruk, perlahan tapi jelas terbentuk dan terwujud.2 

Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk 

beradaptasi dengan lingkungan, menjalin menjalin pertemanan yang melibatkan 

emosi, pikiran dan perilakunya. Perkembangan sosial adalah dimana anak 

mengembangkan keterampilan interpersonalnya, belajar menjalin persahabatan, 

meningkatkan pemahamanya tentang orang diluar dirinya, dan juga belajar 

penalaran moral dan perilaku.Perkembangan emosi berkaitan dengan cara anak 

memahami, anak mengekspresikan dan belajar mengendalikan emosinya seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Emosi anak perlu dipahami oleh 

para guru agar dapat mengajarkan emosi negative dengan emosi positive sesuai 

dengan harapan sosial. 

Perkembangan Sosial emosional (Feeney et.al) meliputi ; kompetensi sosial 

(menjalin hubungan dengan kelompok sosial), kemampuan sosial (perilaku yang 

digunakan dalam situasi sosial), kognisi sosial (pemahaman terhadap pemahaman, 

tujuan dan perilaku diri sendiri dan orang lain, perilaku prososial (kesediaan untuk 

berbagi, membantu, bekerjasama, merasa nyaman dan aman, dan mendukung 

orang lain) serta penguasaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas 

 
2Hamid Patilima, Resiliensi Anak Usia Dini, (Bandung:Alfabeta, 2020), hlm. 35. 
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(perkemangan dalam menentukan standar baik dan buruk. 

Perkembangan sosial dan emosi pada anak tidak terlepas dengan kondisi 

emosi dan kemampuan anak merespon lingkungannya di usia sebelumnya. Bayi 

yang mendapat pengasuhan dan perawatan secara baik dimana kebutuhannya 

secara fisik dan psikologis terpenuhi, akan merasa nyaman dan membentuk rasa 

percaya terhadap lingkungan sekitar. 

Di samping itu, perkembangan sosial dan emosi pada anak juga dipengaruhi 

oleh faktor kematangan dan belajar. Pada usia pra sekolah, anak sudah mulai 

menyadari bahwa tidak semua keinginannya dapat dipenuhi. Namun demikian, hal 

ini bukan berarti anak sudah mampu mengendalikan perasaan atau emosinya saat 

harapannya tak dapat diperoleh.Kemampuan sosial dan emosi anak akan 

berkembang seiring dengan penambahan usia dan pengalaman yang diperolehnya. 

Aspek kognitif juga berperan penting dalam hal ini dimana dengan kematangan di 

segi kognitif, anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk berdasarkan nilai-

nilai yang ada di masyarakat. 

Perkembangan sosial anak-anak dapat dilihat dari tingkatan kemampuan 

anak dalam berhubungan dengan orang lain dan menjadi anggota masyarakat sosial 

yang produktif. Hal ini mencakup bagaimana seorang anak belajar untuk memiliki 

suatu kepercayaan terhadap perilakunya dan hubungan sosialnya. Perkembangan 

sosial meliputi:  

1) Kompetensi sosial yaitu kemampuan untuk bermanfaat bagi lingkungan 

sosialnya 

2) Kemampuan sosial yaitu perilaku yang digunakan dalam situasi social 

3) Pengamatan Sosial yaitu memahami pikiran-pikiran, niat, dan perilaku diri 
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sendiri maupun orang lain 

4) Perilaku Prososial yaitu sikap berbagi, menolong, bekerja sama, empati, 

menghibur, meyakinkan bertahan, dan menguatkan orang lain 

5) Perolehan nilai dan moral yaitu perkembangan standar untuk memutuskan 

mana yang benar atau salah, kemampuan untuk memperhatikan keutuhan dan 

kesejahteraan orang lain. 

Tabel 2.1 

Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

Kemampuan Sosial Kognisi Sosial Perilaku Prososial 

➢ Membina hubungan 

dengan sesama teman 

sebaya dari pada 

dengan orang dewasa 

 

➢ Meningkatkan 

kepekaan akan diri 

sendiri 

 

➢ Jika aturan bermain 

membawa konflik, 

menunjukkan sikap 

kewajaran 

 

Bekerjasama dengan 

teman sebaya, guru dan 

orang tua 

➢ Memahami perbedaan 

gender 

 

Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang melibatkan perpaduan antara 

gejolak fisiologis dan gejala perilaku yang terlihat. Perkembangan emosi 

memainkan peranan yang penting dalam kehidupan terutama dalam hal 

penyesuaian pribadi dan sosial anak dengan lingkungan. Adapun dampak 

perkembangan emosi yaitu emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari- 

hari, emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan, emosi merupakan suatu 

bentuk komunikasi, emosi mengganggu aktifitas mental, reaksi emosi yang 

diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. 

Seiring bertambahnya usia anak, berbagai ekspresi emosi diungkapkan 

secara terpola karena anak sudah dapat mempelajari reaksi orang lain. Reaksi 
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emosi yang timbul berubah lebih proporsional, seperti sikap tidak menerima 

dengan cemberut dan sikap tidak patuh atau nakal. Beberapa ciri-ciri emosi pada 

anak yaitu emosi anak berlangsung singkat dan sementara, terlihat lebih kuat dan 

hebat, bersifat sementara, sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah 

lakunya. Menyatakan bahwa pada tahap ini anak akan mengalami perkembangan 

yang positif dalam kreativitas, banyak ide, imajinasi, berani mencoba, berani 

mengambil resiko dan mudah bergaul. Pada tahap ini anak dapat menunjukkan 

sikap inisiatif, yaitu mulai lepas dari ikatan orang tua, bergerak bebas dan mulai 

berinteraksi dengan lingkungan. Mereka dituntut untuk mengembangkan perilaku 

yang diharapkan dalam lingkungan sosialnya, serta bertanggung jawab atas apa 

yang dilakukannya.  

Pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah suatu proses 

pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian kematangan hubungan sosial 

baik secara fisik dan non fisik melalui pemberian rangsangan agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkembangan Sosial adalah kemampuan 

seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur 

sosialisasi di masyarakat yang sesuai dengan tuntunan sosial. 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial. kemampuan sosial anak dapat diperoleh dari berbagai kesempatan dan 

pengalaman bergaul dengan orang-orang dilingkungannya. Kebutuhan berinteraksi 

dengan orang lain telah dirasakan sejak usia enam bulan, ketika anak sudah mampu 

mengenal lingkungannya. Syamsu menyatakan bahwa perkembangan sosial dapat 

juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-

norma atau aturan-aturan kelompok, moral, atau adat istiadat, meleburkan diri 
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menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Manusia 

sebagai makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri, mereka 

membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya karena interaksi sosial merupakan 

kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia3 

Emosi adalah pengalaman yang afektif yang disertai oleh penyesuaian 

batin secara menyeluruh, di mana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam 

kondisi yang meluap-luap, juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas. 

Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka, 

sehingga emosi dapat mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak 

dengan lingkungan sosialnya.  

Emosi adalah perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu 

kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang sangat penting baginya. Reaksi 

yang muncul terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, 

ketertarikan, dan minat individu. Perilaku emosional ini tampak sebagai akibat 

dari emosi seseorang dan terlihat dari reaksi fisiologis, perasaan, serta perubahan 

perilaku yang tampak.  

Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma atau aturan-aturan kelompok, moral, atau 

adat istiadat, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi 

serta bekerja sama. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup 

 
3 Syamsu,” Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini”, Jurnal Golden Age 

Vol. 4 no. 1, (2020): h.6. 
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sendiri, mereka membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya karena interaksi 

sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Usia 5 sampai 6 

tahun anak berada dalam tahap prakarsa versus rasa bersalah dalam teori 

psikososial menurut Erikson. Tahap ini berlangsung selama masa prasekolah ketika 

anak-anak memasuki dunia sosial yang luas, mereka dihadapkan pada tantangan 

baru yang menuntut merek untuk mengembangkan perilaku yang aktif. Anak-anak 

diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap perilaku, tubuh, hewan, dan lain 

sebagainya. Namun perasaan bersalah muncul apabila dianggap tidak bertanggung 

jawab dan akan merasa sangat cemas.  

Belajar sosial emosional adalah proses di mana orang mengembangkan 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kemampuan 

untuk memahami, mengelola, dan mengungkapkan aspek sosial dan emosional 

dengan membentuk hubungan dan pemecahan masalah. Selama masa kanak-kanak 

awal anak-anak semakin memahami suatu situasi dapat menimbulkan emosi 

tertentu, ekspresi wajah mengindikasikan emosi tertentu dan emosi dapat 

mempengaruhi perilaku serta dapat memengaruhi emosi orang lain. Pemahaman 

emosi anak-anak terkait dengan perilaku prososial mereka. Pada usia 4 sampai 5 

tahun, anak-anak memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran sehingga mereka 

perlu mengelola emosi-emosi mereka agar dapat memenuhi standar sosial. Melalui 

pergaulan atau hubungan sosial baik dengan orangtua, anggota keluarga, orang 

dewasa lainnya maupun teman bermainnya, anak mulai mengembangkan bentuk-

bentuk tingkah laku sosial. 

Perkembangan sosial dan emosional pada dasarnya adalah perubahan 

pemahaman anak tentang diri dan lingkungannya kearah yang lebih baik. 
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Perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan 

tuntutan sosial. Menjadi orang yang mempu bermasyarakat memiliki beberapa 

proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain tapi 

saling berkaitan, sehingga perkembangan aktivitas bermain seorang anak memiliki 

peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sebelum anak mulai 

bermain. Perkembangan sosial emosional merupakan proses yang dialami anak 

dalam tahap perkembangan untuk merespon lingkungan di usia sebelumnya. 

Perkembanga sosial emosional ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dirinya 

berhubungan dengan orang lain, baik itu teman sebaya mauun orang yang lebih 

tua darinya. 

 Kemampuan sosialisasi anak diperoleh melalui berbagai kesempatan atau 

pengalaman bergaul dengan orangorang dilingkungannya, baik orang tua, saudara, 

teman sebaya atau sepermainan, maupun orang dewasa lainnya. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penyebab Kemampuan Sosial Emosional Anak 

Perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang tidak hanya mampu menimbulkan hal yang mendorong bahkan menimbulkan 

hal yang dapat menghambat perkembangan. Bukan hanya anak, akan tetapi 

orangtua dan pendidik dapat mengalami gangguan jika beberapa faktor tersebut 

tidak dapat dikendalikan dengan baik.  

Adapun faktor-faktor yang dimaksudkan menurut Setiawan dalam  adalah: 

a. Keadaan anak  
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Keadaan fisik anak maupun hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka 

seperti usia dan tingkat intelegensi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap perkembangan emosi anak. Seperti misal seorang anak yang memiliki 

fisik kurang lengkap atau cacat merasa tidak percaya diri dan beranggapan bahwa 

mereka berbeda dengan yang lain. Sehingga hal tersebut membuat anak menjadi 

mudah tersinggung bahkan menarik diri dari lingkungan sekitar.  

b. Konflik yang terjadi dalam proses perkembangan  

Setiap fase perkembangan yang dilalui seorang anak pada umumnya harus 

melalui berbagai macam konflik. Dalam konflik tersebut terdapat konflik yang 

mampu dilalui dengan mudah dan ada juga yang harus melewati gangguan atau 

hambatan saat menghadapinya. Anak yang tidak dapat mengatasi dan melewati 

konflik biasanya akan mengalami gangguan emosi.  

c. Lingkungan keluarga  

Sebagai lingkungan pertama bagi anak,  pola pengasuhan dan 

pendidikan dari keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial 

emosional anak. Pendampingan dan pemberian energi positif dari keluarga 

terutama orangtua mampu menumbuhkan emosi positif. Dalam hal ini, 

perkembangan emosi anak akan terlatih dengan adanya pendidikan dasar dari 

keluarga atau orang terdekat.  



27 
 

 
 
 

 

d. Lingkungan sosial-masyarakat  

Stimulus pada anak tidak hanya didapatkan dari lingkungan keluarga. Justru 

lingkungan sekitar yang ada di sekeliling anak lah yang mampu menimbulkan 

berbagai stimulus yang dapat memicu anak dalam berekspresi. Hal tersebut 

mempengaruhi kepribadian anak yang berujung pada perkembangan sosial 

emosional mereka. Apalagi pengalaman sosial di lingkungan sekitar merupakan 

pelengkap adanya pengalaman di dalam lingkungan keluarga sehingga pola 

perilaku anak akan terbentuk.  

e. Lingkungan sekolah  

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah dapat membantu menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan sosial emosional anak didik. Beberapa perilaku yang 

terbentuk dari adanya hubungan antara anak  didik dengan guru atau anak didik 

dengan sesama teman sebaya mampu mempengaruhi kemampuan sosial emosional.  

Secara umum beberapa faktor yang disebutkan di atas merupakan faktor 

utama yang turut serta dalam mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. 

Yang mana jika dikategorikan, sebenarnya hanya ada dua faktor yang 

mempengaruhi yaitu faktor dari dalam diri anak dan faktor dari luar (faktor 

lingkungan). Dikarenakan kemampuan sosial merupakan hasil dari pembentukkan 

lingkungan dan bukan bawaan dari lahir, maka tentunya faktor-faktor tersebut 

harus selalu diperhatikan.  Sehingga perlu digaris bawahi bahwa selain faktor 

dalam diri individu anak seperti keadaan fisik maupun intelegensi, anak akan lebih 

mudah dalam mengembangkan kemampuan sosial dalam diri mereka jika terdapat 

kecocokkan dan kesenangan dengan lingkungan. 
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B. Metode Permainan Ular Tangga 

1. Pengertian Ular Tangga 

Pengertian Permainan ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak 

yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Tidak ada permainan papan standar di Ular 

Tangga, setiap orang dapat membuat papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, 

ular, dan tangga yang berbeda. Setiap pemain mulai dengan pion mereka di kotak 

pertama (biasanya kotak di pojok kiri bawah) dan bergiliran melempar dadu. Prajurit 

dieksekusi sesuai dengan jumlah dadu. Pemenangnya adalah pemain yang mencapai 

kotak terakhir terlebih dahulu. Jika seorang pemain mendapatkan angka 6 mereka 

biasanya mendapat putaran lagi. Jika tidak, giliran pemain berikutnya.4 

Ular Tangga adalah permainan yang menggunakan papan gambar yang dapat 

dikustomisasi sesuai fungsinya, permainan ini dapat dikelompokkan menurut umur 

anak atau bentuk layar, aturan permainan, masing-masing pemain, kapan harus awal. 

karakter ada di pojok kiri bawah, bergiliran melempar dadu, lalu lihat angka berapa 

banyak dadu yang terlihat. Prajurit dapat bergerak sesuai dengan jumlah kubus yang 

muncul, jika pemain mendarat di bagian bawah tangga, dia dapat langsung pergi ke 

ujung tangga yang lain, jika dia mendarat di kotak dengan ular, dia harus pergi 

semuanya . Jalan menuju kotak ular paling bawah, setelah permainan ular tangga 

yaitu; Permainan papan media dua dimensi Permainan ular tangga adalah permainan 

anak-anak berbentuk papan, dimainkan oleh dua orang atau lebih, papan permainan 

dibagi menjadi kotak-kotak kecil, beberapa ular atau tangga digambar dalam 

beberapa kotak yang menghubungkannya dengan, kotak lainnya. Pernyataan tersebut 

 
4Kurniatisyah, Pengaruh Penggunaan Media Ular Tangga Pada Kemampuan Mengenal Huruf 

ABJAD Anak Usia 5-6 Tahun Di KB Melati Putih Kampung Ekan Gayo Lues, 2021. Aceh. Skripsi vol 

19.h.8 
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menjelaskan bahwa Ular Tangga adalah lingkungan dua dimensi untuk anak-anak 

yang memiliki sifat kotak kecil, ular tangga. Diharapkan permainan ini memberikan 

dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Penjelasan tentang permainan ular tangga 

juga diberikan oleh Rohana dkk. 

Pemain melempar dadu untuk menentukan berapa banyak langkah yang harus 

diambil karakter. Permainan ini mudah karena aturan mainnya sederhana, mendidik 

dan menghibur anak dengan cara yang positif. Catur dapat dikustomisasi sesuai 

dengan fungsi dan tujuan permainan dan tidak ada aturan keras dan cepat, permainan 

ular tangga ini menggunakan dadu 6 sisi dan juga menggunakan catur. Jika bidak 

berada di bawah tangga, maka bidak dapat pergi ke ujung tangga, tetapi jika bidak 

berada di kepala ular, bidak harus turun ke ekor ular. Jika dadu bernomor 6, pemain 

dapat melempar 2 dadu.5 

Snakes and Ladders adalah permainan yang berbentuk papan yang dibagi 

menjadi kotak-kotak kecil dengan beberapa bidang yang mewakili tangga atau ular 

yang terhubung satu sama lain. Biasanya permainan ini dimainkan oleh dua anak atau 

lebih. Bentuk gambar diubah untuk menarik perhatian dan minat anak-anak pada 

permainan ini. Kalaupun anak gagal, mereka tetap semangat untuk mencoba lagi 

karena selalu penasaran dengan permainan ini.  

Ular Tangga adalah permainan papan yang sering dimainkan anak-anak antara 

dua orang atau lebih. Papan tersebut dibagi menjadi beberapa kotak dan beberapa 

kotak memiliki gambar tangga dan gambar ular yang menghubungkannya dengan 

kotak lainnya. Tidak ada papan standar di Ular Tangga. Setiap orang dapat membuat 

papan, jumlah kotak, dan gambar mereka sendiri. Menurut Sriningsih, permainan ular 

 
5Winarti agustina. Media Pembelajaran Jumping Frog Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Makhluk Hidup Bagi Anak Usia Dini.2020. buku  
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tangga yang diberikan kepada anak usia 5-6 tahun dapat merangsang berbagai aspek 

perkembangan anak seperti:  perkembangan sosial-emosional, linguistik dan kognitif. 

2. Tahapan Perkembangan sosial Emosional Anak Usia Dini 

Menurut Sitti Hartinah Mengatakan Perkembangan Sosial mengandung 

makna pencapaian suat kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial 

yang ada. Proses tersebut mencakup tiga komponen, yaitu belajar berperilaku dengan 

cara yang disetujui secara sosial, bermain dalam peranan yang disetuji secara sosial, 

dan perkembangan sikap sosial. Hal ini menyatakan bahwa sosialisasi merupakan hal 

yang utama yang dilakukan sebelum masuk lebih jauh atau ikut serta untuk bekal 

tahap sosialisasi selajutnya.  

Tanda-tanda perkembangan pada tahapan ini mampu memhami perasaan atau 

emosi-emosi dirinya, tanda-tanda, serta sebab dan akibat dari perasaan atau emosinya 

terebut, sehingga anak mampu memahami anda ketika orang arah, sedih, gembira, 

serta sebab dan akibat dari emosi-emosi tersebut semakin meningkat. Minat akan hal-

hal yang berhubungan dengan aktivitas sosial mulai berkurang, sering dengan 

meningkatkan dengan teman sebaya dan anak mulai mengutamakan teman sebaya.6 

3. Cara Menggunakan Ular Tangga   

Cara bermain ular tangga yaitu Setiap pemain memulai dengan pion mereka di 

kotak pertama, biasanya kotak di pojok kiri bawah, dan secara bergiliran 

menggerakkan dadu yang muncul. Jika seorang pemain mendarat di ujung tangga, 

mereka dapat langsung pergi ke ujung tangga yang lain. Jika mereka mendarat di 

 
6Tweety Yates, dkk.Sintesis penelitian tentang penyaringan dan penelitian kompetensi sosial 

emosional.Jurnal Pustaka Yayasan Sosial dan Emosional untuk Pembelajaran Dini, Universitas 

Vanderbit. 2008 
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kotak berisi ular, mereka harus jatuh ke dasar ular. Pemenangnya adalah pemain yang 

mencapai kotak besar terlebih dahulu.7  

Menurut Rahman Faizal permainan ular tangga memiliki keunggulan yaitu 

dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar karena kegiatan ini mudah 

untuk dilakukan, peraturannya sederhana, edukatif jika mengandung tema yang baik 

dan benar, dan juga menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar sambil 

bermain atau beramin sambil belajar.8  

Banyak permainan untuk hiburan dan informasi. Berbagai permainan telah 

dikembangkan, salah satunya adalah permainan papan Ular Tangga yang telah lama 

menjadi permainan papan Ular Tangga, termasuk permainan Ular Tangga (Gambar 

3.2). games Ular Tangga adalah permainan yang dimainkan dengan 2 buah dadu atau 

lebih yang berisi ular tangga. Pemenang ditentukan saat chip pemain mencapai angka 

terakhir.  

 

 

 
7Nur Fajrina, “Pengaruh Permainan Ular Tangga terhadap Kecerdasan Logika Matematika Anak 

Usia Dini di PAUD Flamboyan Mangunsari Tulungagung”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019),  h. 21. 

8Alvina Maria Valentin, “Efektifitas Penggunaan Media Permainan Ular Tangga untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Akuntansi”,Skripsi(Yogyakarta: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, 

2019), h. 26-27. 
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Gambar 2.1 

Permainan Ular Tangga 

 

 

4. Keunggulan Ular Tangga  

Keunggulan ular tangga adalah: menciptakan kondisi yang nyaman, 

mendorong anak untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri atau berkelompok, 

meningkatkan kreativitas anak secara mandiri, menciptakan komunikasi timbal balik 

dan tanggung jawab belajar.9Sedangkan calon peneliti di sini akan menggunakan ular 

tangga Islami. Menurut penulis keunggulan ular tangga Islami adalah dapat 

memgembangkan perilaku moral anak karena dalam permainan ini mengandung 

konsep tentang nilai moral yang akan memberikan pemahaman kepada anak tentang 

perilaku baik yang harus dilakukan dan perilaku buruk yang harus dihindari. 

 
9Sitti Istiqomah, “Penerapan Metode Bermain melalui Permainan Ular Tangga dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Sriwijaya Lampung 

Timur”,Skripsi(Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2018), 

h. 53. 
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5. Tujuan Permainan Ular Tangga  

Tujuan dari permainan Ular Tangga adalah memberikan motivasi belajar 

kepada anak untuk selalu belajar atau mengulang materi yang telah dipelajari 

sebelumnya kemudian diuji melalui permainan, sehingga membantu anak dalam 

memahami pelajaran dan menjadikan belajar lebih menyenangkan bagi siswa. Tujuan 

dari permainan ini sejalan dengan argumen Ginsburg dan Opper dalam Indah 

Nursuprianah bahwa anak kecil lebih mudah belajar dari pengalaman nyata (konkret) 

dan bahwa melepaskan tugas membuat anak selalu mengingat, memperhatikan dan 

mempelajarinya. 10 

Berdasarkan apa yang dikatakan para ahli tersebut, tujuan penggunaan 

lingkungan bermain ular tangga adalah untuk memotivasi anak dalam belajar. Media 

permainan ular tangga ini memudahkan anak untuk mengingat, memperhatikan dan 

belajar darinya, dan melalui proses tersebut pemahaman anak bertambah.  

6. Manfaat dari Media Ular Tangga  

Keunggulan media ular tangga terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

a. Memberikan informasi kepada anak melalui pembelajaran bermain dan belajar. 

b. Merangsang perkembangan kecerdasan, kreativitas dan bahasa sehingga 

menumbuhkan sikap, cara berpikir dan akhlak yang baik. 

c. Ciptakan lingkungan permainan yang menarik, hadirkan rasa aman dan 

menyenangkan.  

d. Kenali menang dan kalah 

e. Belajarlah untuk bekerja sama dan tunggu giliran Anda.  

 
10Gisburg dan Opper, Indah Nursuprianah. 
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lingkungan bermain ular tangga memiliki beberapa manfaat untuk pembelajaran, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Mendorong lebih banyak siswa untuk menyelesaikan kegiatan belajar individu dan 

kelompok. 

c. Mampu mengembangkan kreativitas dan kemandirian anak, serta menciptakan 

komunikasi timbal balik, serta meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan 

anak. 

d. Struktur kognitif yang diperoleh anak sebagai hasil dari proses pembelajaran yang 

bermakna adalah struktur yang stabil dan penting untuk diingat. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan ular tangga memiliki 

manfaat bagi anak usia dini yaitu menciptakan suasana yang nyaman, mengembangkan 

kreativitas dan kemampuan kognitif, membantu anak untuk mempermudah dan mengingat 

apa yang telah dialaminya.  

7. Karakteristik Permainan Ular Tangga  

Permainan pasti memiliki komponen utama yaitu: 

a. Adanya pemain. 

b. Adanya lingkungan tempat pemain dapat berinteraksi. 

c. Ada aturan mainnya. 

d. Ada tujun dimainkan.  

Menurut Cepp Kustand dan Bambang Sutjipto terkait dengan uraian di atas, 

ciri-ciri media permainan adalah ular tangga. 
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a. Permainan ini dimainkan di atas papan 

b. Permainan ini dimainkan oleh dua orang atau lebih. 

c. Di situs Ular dan Tangga, beberapa memiliki banyak tangga atau ular. 

d. Permainan ini dimainkan dengan dadu dan sesuai dengan jumlah pemainnya. 

e. Pengecekan dilakukan sesuai dengan jumlah dadu yang muncul, jika pemain 

mendapatkan dadu, maka giliran pemain berikutnya. 

f. Pemenang permainan ular tangga ini adalah orang yang mencapai kotak terakhir.   

8. Langkah-Langkah Dalam Permainan Media Ular Tangga  

Langkah-langkah memainkan media permainan ular tangga adalah: 

a. Setiap siswa bergiliran melempar dadu. 

b. Jika dadu yang jatuh menunjukkan angka 5, siswa harus berpindah 5 spasi pada 

media Ular Tangga. 

c. Jika sudah lengkap siswa menjawab kotak yang berisi soal, jika benar siswa 

mendapat poin. 

d. Jika kotak yang Anda targetkan terdapat ular di posisi bawah, skor pemain harus 

mengikuti posisi bawah ular tersebut. 

e. Pemenang untuk pemain itu adalah siswa yang paling banyak menjawab 

pertanyaan dengan benar dan menempati posisi pertama dalam permainan papan 

Ular Tangga.12 

Langkah-langkah dalam permainan media ular tangga yaitu sebagai berikut:  

a. Hompimpah menentukan aturan bermain.  

b. Mengocok dan menghitung mata dadu.  

c. Menjalankan bidak permainan.  

d. Melakukan perintah yang tertera dalam papan ular tangga.  
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e. Mencapai finish terlebih dahulu adalah pemenangnya. 

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa permainan ular tangga memiliki 

aturan yang harus dipatuhi pemainnya, dengan memahami aturan permainan disini 

anak belajar memahami dan mengikuti aturan permainan sesuai dengan aturan yang 

telah disepakati. Anak-anak juga dapat memahami bahwa setiap permainan memiliki 

aturan yang berbeda-beda tergantung dari jenis permainannya.  

9. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Ular Tangga  

a. Kelebihan  

1) Media permainan Ular Tangga dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar karena kegiatan ini menyenangkan sehingga anak tertarik untuk 

belajar sambil bermain. 

2) Anak-anak dapat langsung berpartisipasi dalam proses pembelajaran.Media 

permainan Ular Tangga dapat digunakan untuk membantu perkembangan 

anak, salah satunya adalah perkembangan logika matematika. 

3) Lingkungan bermain ular tangga dapat merangsang anak untuk belajar 

memecahkan masalah sederhana tanpa disadari oleh anak. 

4) Media permainan Ular Tangga dapat digunakan baik di dalam maupun di 

luar kelas. 

 

b. Kekurangan  

1) Menggunakan lingkungan bermain ular tangga membutuhkan banyak waktu 

untuk di jelaskan kepada anak-anak. 

2) Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi 

pembelajaran. 
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3) Ketika anak-anak tidak memahami aturan permainan, kekacauan bisa terjadi. 

4) Anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan kesulitan dalam bermain 

 Menurut Sadima et al. Media game memiliki beberapa keunggulan: 

1) Game itu menyenangkan dan menghibur. 

2) Bermain memungkinkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

3) Permainan  ini dapat memberikan umpan balik instan. 

4) Permainan ini memungkinkan penerapan konsep atau peran pada situasi dan 

peran nyata dalam masyarakat. 

5) Permainan ini fleksibel.  

6) Game ini mudah dibuat dan dimainkan.  

 Sedangkan kekurangan, antara lain.  

1) Karena asyik atau karena tidak tahu aturan atau teknis pelaksanaannya. 

2) Saat mensimulasikan situasi sosial, permainan cenderung menyederhanakan 

konteks sosial, sehingga anak-anak mungkin salah paham. 

3) Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa anak saja, padahal 

partisipasi atau pembelajaran semua anak sangat penting agar pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan efisien.Dapat disimpulkan bahwa permainan ular 

tangga merupakan alat peraga yang dapat disalurkan atau ditransmisikan 

oleh seseorang. pesan kepada anak melalui ular tangga, melalui media 

permainan ular tangga, agar anak lebih aktif dan  menyelesaikan tugas-tugas 

diberikan ketika bermain ular tangga yang telah ditetapkan oleh guru dan 

permainan ular tangga ini mampu mengtor emosioanal anak.  

4)  
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10. Komponen Pengembangan Media Ular Tangga  

Dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, lingkungan bermain 

Ular Tangga terdiri dari beberapa komponen antara lain: 

a. Permainan papan 

Papan permainan berukuran 40cm x 40cm, dipadukan dengan warna berbeda 

di setiap lapangan, total 10 kota. Setiap kotak memiliki nomor, begitu pula papan 

Ular Tangga memiliki ular tangga. Jika pemain mendapatkan kotak di atas kepala ular 

maka akan mendarat di atas ekor ular, sedangkan sebaliknya jika mendapatkan kotak 

yang ada tangganya maka akan naik sesuai petunjuk. 

b. Bidak 

Memainkan bidak dalam media permainan ular tangga berperan sebagai 

penunjuk posisi pemain. Petani biasanya berwujud prajurit dalam media permainan 

ular tangga.  

c. Dadu 

Dadu dalam media permainan Ular Tangga berbentuk kubus, dengan 1-6 dadu 

di setiap sisinya. Pemain melempar dadu satu kali, jika pemain dadu memiliki 6 dadu, 

pemain mendapat nol dan mengumpulkan poin sesuai dengan jumlah dadu yang 

diterima.  

keterampilan dan kemampuan pada anak.   



40 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif lapangan  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan secara alamiah. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana “Anlisis Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Ular Tangga Di Pusat Tumbuh Kembang 

Anak ( PTKA) PIAUD Alauddin Makassar”. 

Secara menurut harfiah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan 

statistik. Kualitatif adalah suatu yang berkaitan dengan kualitas, nilai atau makna 

yang terdapat dibalik fakta1 

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang 

suatu gejala, objek, peristiwa, kejadian yang sesuai apa adanya. Pada dasarnya 

penelitian deskriptif memusatkan kepada masalah-masalah aktual yang pada saat 

penelitian itu berlangsung.2 

 

 

 

 
      1 Miza Nina Adini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif studi Pustaka, Jurnal Edumaspul vol. 6, no. 

1,     (2022) h.2 

2Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis (Jakarta: Kencana, 2019), 

h. 49. 

 



 

 
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk mendaptakan data yang diinginkan, penentuan lokasi penelitian dimaksudkan 

untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. 

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

Piaud Alauddin Makassar Kec. Sembu opu Kab. Gowa sebagai lokasi penelitian 

karena Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar adalah 
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salah satu Pusat Tumbuh Kembang Anak PTKA PIAUD Negri yang belum pernah di 

adakan penelitian serupa khususnya mengenai pembelajaran agar menghasilkan 

suasana kondusif untuk peserta didk anak usia dini. Selain itu, lokasi penelitian yang 

cukup dekat dengan penelitian sehingga nantinya muda dijangkau oleh peneliti saat 

akan mengumpulkan data yang diinginkan yang akan dilakukan yaitu  di Pusat 

Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar”. 

C. Sumber Data 

Data tersebut dapat diperoleh, adalah hasil pencatatan yang baik berupa fakta 

dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Pengumpulan sumber data dalam 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:1 

1. Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya. Data primer adalah data yang berkaitan langsung 

dengan masalah peneliti yang didapatkan secara langsung dari informan dan 

responden.Adapun subjek penelitian (informan) pada penelitian ini adalah guru, anak  

dan orangtua peserta didik.2 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

13 orang peserta didik dan guru kelas. 

 

 
1 Miza nina Adlini, dkk, Metode Penelitin Kualitatif Studi Pustaka, Jurnal Edumaspul, vol.6, no, 1, 

(2022) h,8 

2Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 

h. 131. 
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Tabel 3.1 

Sumber Data Primer (Guru) 

No. Nama Insial Keterangan 
 

1. Nur Khalis Latuconsina. S. Ag., M. Pd 

 

NKL Kepala sekolah Pusat tumbuh 

kembang anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

2. Rosliana 

 

R Guru di Pusat tumbuh kembang 

anak (PTKA) PIAUD Alauddin 

Makassar 

3. Miftahul Ayisah MA Guru di Pusat tumbuh kembang 

anak (PTKA) PIAUD Alauddin 

Makassar 

4. Riska R Guru di Pusat tumbuh kembang 

anak (PTKA) PIAUD Alauddin 

Makassar 

Tabel 3.2 

Sumber Data Primer (Anak) 

No  Nama  Inisial  Usia 

1. Muh. Fatih Atala MFA 4 tahun 

 2. Ezar  E 4 tahun 

3. Muhammad Aidin Ramadan MAR 5 tahun 

4. Fatahan Athariz Rahman FAR 4 tahun 
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5. Feby Dzalayyah Rahman FDR 2 tahun 

 6. Humaydah Rukman HR 5 tahun 

 7. April  A 4 tahun 

8. Muh. Zidan Muqsith MZM 3 tahun 

9. Aisyah Aulia AU 5 tahun 

10.  Quinsah Kiza Maezurah QKM 4 tahun 

11. Kadafi  K 4 tahun 

12. Masega Qowiyun Ahmd MQA 4 tahun 

13. Maryam M 5 tahun 

 

 

2. Sumber Data Sekunder  

   Sumber data sekunder adalah sumber data sebagai sumber pendukung yang 

sering disebut dengan sumber data penunjang.Sumber data ini adalah sumber data 

yang bersifat tidak langsung memberikan data untuk mengumpulkan data misalnya 

melalui dokumen, foto-foto, rekaman video.3  

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berupa buku-

buku, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber 

data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakan, gambar, dokumen, dan 

sumber-sumber lain yang dapat membantu terkumpulnya data. 

 

 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling dalam penelitian, 

karena tujuan utamadari penelitian adalah mendapatkan data. Untukmendapatkan data 

yang benar dan akurat pengumpulannya Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan 3 metode yaitu: 

1. Observasi, 

Observasi adalah suatu proses untuk memperoleh data dari orang pertama 

dengan cara mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian. 4 

2. Wawancara,  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Tujuan pada wawancara ini untuk 

megumpulkan informasi sesuai kejadian dalam penelitian. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian mengenai data pribadi responden melalui catatan pribadi. 

E. Instrumen Penelitian 

Insturumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data atau informasi guna mempermudah pekerjaan dan meningkatkan 

hasil secara lebih akurat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.5 

 
4Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 220. 
5 Hardani dkk. “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 

h. 149 



45 

 

 
 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu penelitian sendiri. Proses peneliti 

pengumpulan data instrumen penelitian yang disiapkan adalah sebagai berikut: 

1. Lembar observasi 

Instrumen observasi merupakan metode mendasar dalam suatu penelitian 

yang bersifat ilmiah, karena peneliti akan terlibat secara langsung. Tujuan 

dilakukannya observasi untuk memperoleh suatu gambaran yang berkaitan dengan 

tujuan penelitia. Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

melihat proses pembelajaran saat guru mengajar dan sarana prasarana sekolah pada 

permainan luar dan dalam kelas sebagai faktor pendukung dalam proses pembelajaran 

dalam menghasilkan suasana yang kondusif. Observasi yang diisi dengan 

membutuhkan tanda ceklis tabel pedoman observasi dapat dilihat sebagai berikut. 

Sarana prasarana pendukung luar dan dalam6
 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi 

No  Indikator Kemampuan 

Perekembangan 

Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Melempar dadu enam sisi didalam 

papan catur 

     

2. Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga 

     

3. Memiliki peraturan dan disiplin      

 
6 Hardani. Dkk. “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” Yogyakarta: Pustaka Ilmu, h.123 
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dalam kemampuan sosial emosional 

anak 

 

2. Lembar Wawancara  

Wawancara merupkan suatu bentuk bentuk komuniksi verbal, berupa 

percakapan yang bertujuan memperoleh data secara mendalang pada komunikasih 

yang dilakukan secara berhadapan. dalam penelitian ini. mengunakan suatu wawacara 

yang berupa bersifat terstruktu dengan berisih pertanya pertanyaan yang telah di 

rencanakan sebelumnya. Sasaran dari wawancara yang peneliti lakukan kepada 8 

orang guru yang ada di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) Piaud Alauddin 

Makassar yang dianggap mengetahui kemampuan sosial emosional anak. Tujuan 

wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang valid guna memperoleh 

informasi yang dibutuhkan mengenai kemampuan sosial emosional anak. 

Tabel 3.4 

Pedoman Wawancara 

Indikator Pertanyaan 

Kemampuan Sosial Emosional Anak 

Melalui Permainan Ular Tangga di 

Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makassar 

1. Apakah anak mampu melempar 

dadu enam sisi didalam papan 

catur. 

2. Bagaimana anak menenjukkan 

antusiasme dalam melakukan 

permainan ular tangga 
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3. Memiliki peraturan dan disiplin 

dalam kemampuan sosial 

emosional anak 

4. Apakah anak mampu mencari 

tahu fakta dari berbagai sumber. 

 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, mengumpulkan data melalui 

dokumen-dokumen yang berhungan dengan bebarapa bukti hasil obsevasi di lokasi 

penelitian. Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk 

menemukan, menemukan, mengenali hal-hal yang berupa catatan atau arsip yang 

berkaitan dengan yang diteliti dan sebagainya. 7 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur urutan data, serta 

mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang berarti merangkum, mencari dan memilih hal-hal yang 

penting dan mencari tema dan polanya, data yang diperoleh dari lapangan yang 

jumlah datanya cukup banyak untuk itu peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci.8 

 
7 Kunandar. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021). 

H.200 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2019), h. 142. 
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Jadi, tujuan dari reduksi data yaitu untuk mencari data-data yang akurat sesuai 

dengan yang peneliti butuhkan untuk mengetahui hasil dari peranan kegiatan 

permainan ular tangga dalam kemampuan sosial emosional anak di pusat tumbuh 

kembang anak PIAUD Alauddin Makassar. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian Data dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukandalam 

bentuk uraian singkat (teks naratif), bagan, hubungan antar kategori.9 Peneliti 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan 

data, seperti mendeskripsikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Analisis Data Kualitatif  

Beranjak dari realita atau kejadian yang khusus atau konkrit itu ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. Peneliti mengolah data yang sudah terkumpul 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi selanjutnya disusun sebaik mungkin 

hingga menjadi penyajian data yang mudah dimengerti dan kemudian diubah dengan 

pendekatan kualitatif. 

G.  Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabsahan data yaitu suatu cara yang sedang dilakukan 

peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (creadibility) dalam suatu proses 

pengumpulan data penelitian. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam meneliti 

keabsahan data yaitu triangulasi teknik. Dalam menggunakan teknik ini untuk 

menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
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yang sama terhadap teknik yang berbeda. Dalam teknik ini yang digunakan antara 

lain observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informanya, wktu pengungkapan, 

kondisi yang dialami. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan 

data dari sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi di bedakan menjadi 

tiga macam yaitu sebagai berikut: 

2. Triangulasi Teknik  

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendaptkan data dari sumber yang sama. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang 

menocokan antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 

mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas data, yang mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data, adapun 

teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu.10 

1. Triangulasi Teknik  

Triangulasi Teknik adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

memproleh data dari sumber yang sama. Triangulasi menggunakkan observasi 

partisifatif, wawancara mendalam, dalam dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak . misalnya data yang diperoleh dari wawancara, kemudian diperiksa 

dengan observasi dan dokumentasi. 

2. Triangulasi Sumber 

 
10 Adhi Kusuma dan Ahamd Mustamil K, metode Penelitian Kualitatif, (Semarang; Lembaga 

Pendidikan Sukarno Pressindo,2019),h.98 



50 

 

 
 

Triangulasi sumber berarti memproleh data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan menggunakan teknik yang sama. Data dinyatakan valid bilamana tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada 

objek yang diteliti. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu data bisa dilakukan dengan cara melakukan pemerikasaan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam situasi atau waktu yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar 

merupakan PTKA PIAUD yang terletak di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

PTKA PIAUD Alauddin Makassar ini berada di Romang Polong kecamatan Somba 

Opu. Adapun yang menjadi visi misi dan tujuan di PTKA PIAUD Alauddin Makassar  

yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Visi : 

Menjadi pusat layanan tumbuh kembang yang ramah anak berbasis 

pendidikan islam. 

Kedua,  Misi : 

Memberikan layanan pengasuhan berbasis pendidikan islam terkait hak-hak 

anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta tumbuh berkembang 

sesuai usianya. 

Ketiga, Tujuan : 

Menyiapkan tempat pengasuhan anak yang berkualitas, ditangani secara 

profesional, dan bertanggung jawab secara moral terhadap pertumbuhan anak. 

1. Sarana dan Fasilitas Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin 

Makassar 

Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar berada di 

gedung Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan UINAM Alauddin Makassar yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Pusat 

Tumbuh Kembang anak memiliki murid 13 orang, di sekolah Pusat tumbuh kembang 

anak PIAUD terdapat ruangan yaitu satu ruang kantor, satu ruang kelas, dan tempat 

istirahat (kamar) anak-anak, ditambah dalam pusat tumbuh kembang anak (PTKA) 

PIAUD terdapat meja belajar, kursi, lemari, ac, wc, tempat berwudu, dapur, dan alat 

permainan PTKA yaitu permainan Outdoor dan Indoor. Tempat dan fasilitas sekolah 

PTKA dapat dikatakan baik untuk menunjang kegiatan Pusat Tumbuh Kembang 

Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar. 

b. Data Guru  

Pusat tumbuh kembang anak PTKA PIAUD Alauddin Makassar memiliki 

satu direktur dan 8 guru. Data guru disajikan dalam tabel; 

Tabel 4.1 

Data Guru PTKA PIAUD Alauddin Makassar 

No  Nama  Alamat   Status  Pendidikan 

Terakhir 

1. Dr. Nur Khalisa 

Latuconsina. S. Ag., M. 

Pd 

Antang 

Raya  

 Kepala 

Sekolah  

S3 

 

 

2. Rosliana Samata  Guru  Mahasiswa 

3. Miftahul Ayisah Samata  Guru  Mahasiswa 

      

4. Riska  Patalassang  Guru  Mahasiswa   
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Tabel 4.2 

Data Anak PTKA PIAUD Alauddin Makassar 

 

No  

  

L P Jumlah Anak 

1 7 6 13 nak 

c. Sarana dan Prasarana Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

Tabel 4.3 

Sarana dan prasarana Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

NO Sarana Prasarana Pendukung 

Pembelajaran Luar dan Dalam 

Observasi 

Ada Tidak Ada Keterangan 

1. • Meja dan kursi    

 • Buku-buku cerita    

• Buku-buku gambar    

• Alat-alat peraga    

• Permainan dalam kelas    

2. • Seluncuran     

• Trampolin    

• Perosotan    

• Jaring-jaring    

• Bongkar pasang    

• Permainan Rumah-rumah    
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B. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, di temukan gambaran 

yang masih banyak permasalahan-permasalahan dalam kemampuan sosial emosional 

anak di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar dari hasil 

mengetahui kemampuan sosial emosional dalam bersosialisasi dan bekerja sama di 

kelompok masih tergolong rendah karena masih di temukan anak yang mudah bosan, 

dan anak tidak semangat dalam mengikuti permainan ular tangga dan masih sebagian 

anak masih keluyuran di dalam maupun luar kelas ketika pembelajaran dimulai, dan 

masih ditemukan anak yang belum bisa menggontrol emosional anak ketika bermain 

ular tangga.  

Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya optimalnya pemanfaatan 

melalui permainan ular tangga dan alat peraga dalam menyalurkan materi yang 

berakibat kurang menarik sehingga belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa melalui permainan ular tangga yang 

dilakukan pada di Pusat tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar  

yaitu dengan menyajikan permainan ular tangga. Kegiatan melalui permainan ular 

tangga ini di laksanakan pada dua kali setiap satu minggu.  

Kegiatan  permainan ular tangga ini  sebagai upaya peningkatan kemampuan 

sosial emosional anak melalui permainan ular tangga juga dapat menjalin sikap 

mandiri dalam berbagai kegiatan seperti bermain permainan ular tangga, dan mampu 

mengendalikan perasaan ketika bermain ular tangga antara setiap peserta didik dan 

tenaga pendidik.  
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1) Guru menjelaskan langkah-langkah permainan ular tangga terlebih dahulu 

setiap satu anak bergiliran melempar dadu satu kali anak diperkenalkan 

dahulu tentang dadu titik yag ada lingkaran yang ada didalam kotak dadu, 

anak diajak menghitung setiap kotak dadu hingga selesai. 

2) Guru menyiapkan media yang digunakan dalam kegiatan permainan ular 

tangga seperti dadu, papan alas petak sebelum kegiatan dimulai anak disuruh 

mengamati melihat papan ular tangga. 

3) Guru membagi kelompok dengan cara menyebutkan langsung nama-nama 

anaknya untuk bergabung menjadi satu kelompok. 

4) Selanjutnya  setelah semua anak sudah bermain semua hingga keputaran 

terakhir untuk melihat pemenang dari permainan ular tangga ini di lihat dari 

anak yang hampir mendekati dengan garis finis artinya anak tersebut yang 

akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya mengenai 

kegiatan melalui sosial emosional dalam permainan ular tangga, maka berikut hasil 

observasi pada peserta didik dalam menggunakan permainan ular tangga yang 

dituangkan dalam bentuk tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Observasi Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar 

No  Nama  Indikator Tingkat pencapaian Keterangan  

1 2  3 4 5 6       

1. Muh. Fatih 

Atala 

BSH BSH BSH BSH BSH  BSH  

 2. Ezar  BSB BSB BSB BSB BSB  BSB 

 

 

3. Muhammad 

Aidin 

Ramadan 

MB MB MB MB MB MB  

4. Fatahan 

Athariz 

Rahman 

MB MB MB MB MB MB  

5. Feby 

Dzalayyah 

Rahman 

BB BB BB BB BB BB  

 6. Humaydah 

Rukman 

BSH BSH BSH BSH BSH BSH  

 7. April  BSH BSH BSH BSH BSH BSH  

8. Muh. Zidan 

Muqsith 

MB MB MB MB MB MB  

9. Aisyah 

Aulia 

MB MB MB MB MB MB  



53 

 

 
 

10.  Quinsah 

Kiza 

Maezurah 

BSB BSH BSB BSH BSB BSB  

11. Kadafi  BSB BSB BSH BSH BSB BSB  

12. Masega 

Qowiyun 

Ahmd 

MB MB MB MB MB MB  

13. Maryam BSH BSH BSH BSH BSB BSH  

 

Sumber Observasi dan Indikator Tinkat Pencapaian: 

1. Mampu melempar dada enam sisi didalam papan catur  

2. Menunjukan antusiasme dalam melakukan permainan ular tangga 

3. Memiliki peraturan dan disiplin dalam kemampuan sosial emosional anak 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi di Pusat Tumbuh kembang Anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

Indikator Perkembangan   

BB MB BSH BSB  

1. Mampu melempar dada enam 

sisi didalam papan catur  

     

2.Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga 

     

3.Memiliki peraturan dan disiplin 

dalam kemampuan sosial 
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emosional anak 

 

Keterangan  

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH: Berkembang Sesuai Harapan 

BSB: Berkembang Sangat Baik 

Hasil penelitian pada penggunaan permainan ular tangga di Pusat Tumbuh 

Kembang Anak PIAUD Alauddin Makassar berjumlah 13 anak, dengan kreteria BB 

(belum berkembang) sebanyak 1 anak, MB (mulai berkembang) sebanyak 5 anak, 

BSH (berkembang sesuai harapan) sebanyak 3 anak, dan BSB (berkembang sangat 

baik) sebanyak 4 anak. di Pusat Tumbuh Kembang Anak PIAUD Alauddin Makassar 

dalam tahap mulai berkembang hal ini belum optimalnya menemukan gambaran 

peserta didik yang masih perkembangan sosial emosionalnya masih rendah dan 

belum pernah menerapkan permainan ular tangga. 

2. Gambaran Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Ular Tangga di Pusat 

Tumbuh Kembang Anak PIAUD Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kegiatan permainan ular tangga 

yang dilakukan pusat tumbuh kembang anak usia dini (PTKA) PIAUD yaitu dengan 

menyajikan menu permainan ular tangga. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat Selasa 

Kamis dalam 1 minggu 2 kali pertemuan selain sebagai upaya peningkatan. Dari 

penelitian yang telah dilakukan, ditemukan masih  banyak permasalahan-
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permasalahan yang terjadi yaitu menemukan gambaran peserta didik yang masih 

perkembangan sosial emosionalnya masih rendah. Perkembangan sosial emosional 

anak usia dini  masih ditemukan anak yang belum aktif dalam mengikuti permainan, 

mereka sebagian masih berjalan-jalan, anak masih sering bosan belajar, masih 

ditemukan anak yang belum mau bergantian dan antri sesuai urutannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya mengenai 

kegiatan melalui sosial emosional dalam permainan ular tangga, maka penelitian juga 

melakukan wawancara dengan guru untuk lebih mendalami permasalhan yang ada, 

berikut hasil wawancara yang telah peniliti lakukan dan menuangkan dalam bentuk 

tabel sehingga lebih terperinci dan mudah untuk dipahami. 

Hasil Temuan Wawancara  di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makasar 

Indikator Hasil Temuan pada guru Nur 

Khalisa Latuconsina. S. Ag., M. Pd 

Melempar dadu enam sisi di dalam 

papan catur 

Ada 9 Anak diantaranya Muh. Fatih 

Atala, Ezar, Humaydah Rukman, 

Maryam, Zidan, Kadafi, April, Aisyah 

dan Quinsah mampu melemparkan 

mata dadu enam sisi didalam papan 

catur ular tangga tampah bantuan guru  
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Menunjukkan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga  

Feby, Aidin, Masega, Fatahan mau 

menunjukkan antusiasme dalam 

melakukan kegiatan permainan ular 

tangga belum konsisten masih harus 

dengan sedikit pujian dan motivasi dari  

Memiliki peraturan dan disiplin dalam 

kemampuan sosial emosional anak 

Anak Feby, Aidin, Masega, Fatahan 

melakukannya antri masih harus 

dengan bimbingan atau dicontohkan 

guru dan di berikan motivasi 

Analisis Ezar, Humaydah Rukman, Zidan, 

Kadafi, April, Aisyah dan Quinsah 

menganalisis objek atau gambar atau 

benda-benda disekitarnya yang masih 

kurang kemampuan mengenal warna 

dan angka 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru berdasarkan  hasil  

indikator anak mulai mampu melempar mata dadu tanpa bantu guru, dan anak 

menunjukkan antusiasme dalam melakukan kegiatan permainan ular tangga 
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Hasil Temuan Wawancara  di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makassar 

Indikator Hasil Temuan pada guru Rosliana 

Melempar dadu enam sisi di dalam 

papan catur 

Atala, Ezar, Humaydah Rukman, 

Maryam, Zidan, Kadafi, April, Aisyah 

dan Quinsah melemparkan mata dadu 

enam sisi di dalam papan catur ular 

tangga dibantu atau diarahkan guru 

Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga  

Humaydah Rukman, Maryam, Zidan, 

Kadafi, April, Aisyah Anak mau 

menunjukkan antusiasme dalam 

melakukan kegiatan permainan ular 

tangga 

Memiliki peraturan dan disiplin dalam 

kemampuan sosial emosional anak 

Feby, Aidin, Masega, Fatahan Anak 

melakukannya antri masih harus 

dengan bimbingan atau dicontohkan 

guru dan di berikan motivasi 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru  berdasarkan  hasil  

indikator anak masih belum mampu mengenal indikator atau objek disekitarnya 

ada juga anak yang harus dibantu atau diarahan untuk menyelesaikan permainan 

ular tangga 

 

     Hasil Temuan Wawancara  di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Piaud Alauddin Makassar 

Indikator Hasil Temuan pada guru Miftahul 

Ayisah 

Melempar dadu enam sisi didalam 

papan catur 

Ezar, Humaydah Rukman, Maryam, 

Zidan, Kadafi, April, Aisyah mampu 

melemparkan mata dadu enam sisi di 

dalam papan catur ular tangga . 

Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga  

menunjukkan antusiasme dalam 

melakukan kegiatan permainan ular 

tangga belum konsisten masih harus 

dengan sedikit pujian dan motivasi dari 

. 

Memiliki peraturan dan disiplin dalam April Atala, Ezar, Humaydah Rukman, 
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kemampuan sosial emosional anak Zidan, feby melakukanya antri masih 

harus dengan bimbingan atau 

dicontohkan guru dan di berikan 

motivasi 

Analisis Feby, Atala, Ezar, Humaydah Rukman,  

menganalisis objek atau gambar atau 

benda-benda disekitarnya yang masih 

kurang kemampuan mengenal warna 

dan anggka 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru R berdasarkan  hasil  

indikator anak mulai mampu melempar mata dadu tanpa bantu guru, dan anak 

menujukkan antusiasm dala melakukan kegiatan permainan ular tangga 

 

Hasil Temuan Wawancara  di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makassar 

Indikator Hasil Temuan pada guru Riska 

Melempar dadu enam sisi didalam 

papan catur 

April Atala, Ezar, Humaydah Rukman, 

Maryam, Zidan, Kadafi, Aisyah 

melemparkan mata dadu enam sisi di 
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dalam papan catur ular tangga tanpa 

bantuan orang lain 

Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan ular tangga  

Anak Atala, Ezar, Humaydah Rukman, 

Zidan, Kadafi, April, Aisyah dan 

Quinsah mau menunjukkan antusiasme 

dalam melakukan kegiatan permainan 

ular tangga dengan konsisten dan anak 

bersemangat dalam melakukan 

kegiatan permainan, dan anak bisa 

membantu memberikan semangat dan 

motivasi kepada temannya yang lain 

Memahami peraturan dan di siplin Beberapa anak di antaranya Atala 

Ezar, Maryam sudah bisa melakukan 

antri ketika belajar atau disiplin 

dengan konsisten tanpa motivasi dan 

bisa mengingatkan temannya 

Memiliki peraturan dan disiplin dalam 

kemampuan sosial emosional anak 

Setelah beberapa kali permainan, 

mereka mulai memahami aturan main, 

saling membantu supaya dapat 

menyelesaikan permainan 



61 

 

 
 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru berdasarkan  hasil  

pengamatan setelah permainan ular tangga kemampuan sosial emosional anak 

meningkat sesuai standar pencapaian perkembangan 

 

C. Pembahasan 

1. Gambaran Sosial Emosional Anak Melalui Permainan Ular Tangga di 

Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar 

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di pusat tumbuh kembang anak 

usia dini (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek perkembangan sosial emosional anak 

memiliki banyak manfaat diantaranya dapat meningkatkan kemampuan mengenali 

emosi peserta didik, Mengenali bermacam emosi: emosi marah, senang menciptakan 

sesuatu dan mengekspresikan diri. 

Berdasarkan hasil awal untuk mengetahui gambaran kemampuan sosial 

emosional anak di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar 

dari hasil mengetahui kemampuan sosial emosional dalam bersosialisasi dan bekerja 

sama di kelompok masih tergolong rendah karna masih ditemukan anak yang mudah 

bosan, dan anak tidak semangat dalam mengikuti permainan ular tangga dan masih 

sebagian anak masih keluyuran di dalam maupun diluar kelas ketika pembelajaran 

dimulai, dan masih ditemukan anak yang belum bisa menggontrol emosional anak 

ketika bermain ular tangga. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya 
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optimalnya pemanfaatan melalui permainan ular tangga dan alat peraga dalam 

menyalurkan materi yang berakibatka kurang menarik sehingga belum mencapai hasil 

yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya mengenai 

kegiatan melalui sosial emosional dalam permainan ular tangga, maka penelitian juga 

melakukan wawancara dengan guru untuk lebih mendalami permasalhan yang ada, 

berikut hasil wawancara yang telah peniliti lakukan dan menuangkan dalam bentuk 

tabel sehingga lebih terperinci dan mudah untuk dipahami. 

2. Faktor Pendukung dan Fakor Penyebab  Sosial Emosional Anak Melalui 

Permainan Ular Tangga di Pusat Tumbuh Kembang Anak (PTKA) PIAUD 

Alauddin Makassar 

a. Faktor Pendukung  

1) Membantu peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran 

2) Peserta didik sangat tertarik ketika ada media permainan ular tangga 

yang disiapkan karena media permainan ular tangga ini dapat melatih 

peserta didik untuk mengembangkan kesabaran emosional anak dan 

mengembangkan bersosialisasi dan dan bekerja sama sesama 

kelompok. 

3) Peserta didik dapat meningkatkan aspek perkembangan sosial 

emosional anak memiliki banyak manfaat diantaranya dapat 

meningkatkan kemampuan mengenali emosi peserta didik, Mengenali 
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bermacam emosi-emosi marah, senang menciptakan sesuatu dan 

mengekspresikan diri. 

b. Penyebab  

1) Tugas- tugas permainan yang diberikan hanya berupa gambaran 

namun tidak ada contoh yang dapat mengantarkan anak untuk cepat 

memahami pemainan dan tugas-tugas nya oleh karena itu tugas 

seorang pendidik untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengerti 

tugas yg diberikan. 

2) menemukan gambaran peserta didik yang masih perkembangan sosial 

emosionalnya masih renda 

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi penelitian menemukan beberapa 

faktor kemampuan sosial emosional anak di PTKA PIAUD Alauddin Makassar 

dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan dalam mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak melalui permainan ular tangga, pada saat 

kegiatan bermain terlihat bahwa rata-rata anak menunjukkan semangat dan aktif 

dalam bermain. Namun ada beberapa anak masih kurang dalam menggunakan kata 

dalam berkomunikasi saat bermain, belum mampu mengekspresikan emosi melalui 

tindakan, belum mampu membereskan permainan setelah selesai bermain, belum 

mampu dalam memberi dan meminta maaf belum mampu dalam memberi dan 

meminta maaf belum mampu menenangkan teman yang sedang marah. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan penulis bahwa melalui permainan ular 

tangga anak yang sudah berkembang pada penggunaan permainan ular tangga di 



64 

 

 
 

Pusat Tumbuh Kembang Anak PIAUD Alauddin Makassar berjumlah 13 anak, 

dengan kreteria BB (belum berkembang) sebanyak 1 anak, MB (mulai berkembang) 

sebanyak 5 anak, BSH (berkembang sesuai harapan) sebanyak 3 anak, dan BSB 

(berkembang sangat baik) sebanyak 4 anak. 

Penulis menemukan hasil bahwa salah satu manfaat permainan ular tangga 

yaitu pada peningkatan mengekspresikan diri karena peserta didik lebih dapat 

menunjukkan rasa percaya diri, antusias yang tinggi dan penulis menemukan bahwa 

setelah melakukan kegiatan tersebut peserta didik lebih berani bercerita dari 

sebelumnya tentang pendapat maupun hasil ketika hasil bermain ular tangga. 

Sehingga pendidik merasa senang dengan perkembangan yang telah dirasakan oleh 

peserta didik. Hasil peningkatan tersebut dapat diperkuat dari hasil penelitian 

sebelumnya bahwa dengan memasak peserta didik bisa meningkatkan 

pembendaharaan kata misalnya menyebutkan jenis-jenis angka serta gambar ular. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, di pusat tumbuh kembang anak 

(PTKA) PIAUD alauddin makassar menghasilkan informasi antara lain:  

1. Adapun gambaran kemampuan sosial emosional anak di pusat tumbuh 

kembang anak (PTKA) PIAUD Alauddin Makassar dalam permainan ular 

tangga dari hasil, kemampuan sosial emosional dalam bersosialisasi dan 

bekerja sama di kelompok masih tergolong mampu karena masih ditemukan 

anak yang belum aktif dalam mengikuti permainan ular tangga dan masih 

sebagian anak masih berjalan-jalan ketika pembelajaran dimulai, dan masih 

ditemukan anak yang belum mau bergantian antri sesuai urutannya 

2. Adapun faktor pendukung dan penyebab kemampuan sosial emosional anak 

melalui permainan ular tangga  di pusat tumbuh kembang anak (PTKA) 

PIAUD Alauddin Makassar peserta didik sangat tertarik ketika ada media 

permainan ular tangga yang disiapkan karena media permainan ular tangga ini 

dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan kesabaran emosional anak 

dan mengembangkan bersosialisasi dan bekerja sama sesama kelompok, 

Berdasarkan faktor penyebab hasil pengamatan dalam mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak melalui permainan ular tangga, pada saat 

kegiatan bermain terlihat bahwa beberapa anak masih kurang dalam 

menggunakan kata dalam berkomunikasi saat bermain, belum mampu 
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mengekspresikan emosi melalui tindakan, belum mampu membereskan 

permainan setelah selesai bermain 

B. Impilasi Penelitian  

Sesuai dengan simpulan penelitian diatas, maka penulis mangajukan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi sekolah   

Sekolah hendaknya menggunakan media atau kegiatan yang inovatif 

untuk menunjang proses pembelajaran dan mutu pembelajaran di sekolah.  

2. Bagi guru  

Guru hendaknya mempersiapkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan 

kemampuan social emosional anak. Berusaha untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam mengembangkan materi pelajaran, serta dalam 

mengelola kelas sehingga kualitas pembelajaran yang diilakukan dapat 

terus meningkat.  

3. Bagi Siswa  

Dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional kepada anak bisa 

dilakukan dengan cara bermain atau melakukan permainan. Siswa 

hendaknya dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dia dapat pada 

kegiatan permainan dalam kehidupan nyata sehari-hari.  
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4. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang 

sama dengan penelitian ini hendaknya lebih cermat dan mengupayakan 

pengkajian teori-teori yang lebih dalam yang berkaitan dengan penerapan  

metode belajar permainan untuk meningkatkan kemampuan social 

emosional anak usia dini agar diperoleh hasil yang lebih baik.  
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