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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا
alif Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H ha ھ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y ye ي



 
 

xiii 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau motoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabunngan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ـ يَ 
fatḥah dan yā’ ai a dan i 

 ـ وَ 
fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

ي فَ   kaifa : ک 

لَ   haula : ھ و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat 

dan Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
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 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ...َ َاَ...َ َی

 Kasrah dan yā ῑ i dan garis di atas ی

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ و

Contoh: 

ت امَ َ   : māta 

 ramā :   ر م ى

 qῑla :     ق ي ل 

 yamūtu :  ي م و ت 

4. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua, yaitu: tā marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : ر و ض ة َالأ ط ف ال 

 al-madῑnah al-fāḍilah : ا ل م د ي ن ة َال ف اض ل ة 

 al- ḥikmah :         ا ل ح ك م ة 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydῑd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :  ر بَّن ا
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 najjainā :  ن جَّي ن ا

 al-ḥaqq :  ا ل ح قُّ

 nu“ima :  ن عِّم 

 aduwwun‘ :  ع د وٌّ

Jika huruf ی ber-tasydῑd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ىّـــ َ ), maka ia ditransliterasi seperti  huruf maddah menjadi ῑ. 

Contoh: 

 Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly :  ع ل ىٌّ

 Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر ب ىٌّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّم س 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ا لزَّل ز ل ة 

 al-fasalah :  ا ل ف ل س ف ة 

 al-bilādu :    ا ل بلا د 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’murūna :  ت أ م ر و ن 

 ’al-nau :  ا لنَّو ع 

ٌش ي ء   : syai’un 

 umirtu :  أ م ر ت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazin Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi 

adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa 

Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fῑ Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwῑn 

 

9. Lafẓ al-jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

االله ب   dῑnullāh د ي ن الله   billāh 



 
 

xvii 
 

Adapun tā marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

َرح م ة َالله َھ م َف ي    hum fῑ raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażῑ bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fῑh al-Qur’ān 

Naṣῑr al-Dῑn al-Ṭūsῑ 

Abū Naṣr al-Farābῑ 

Al-Gazālῑ 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 
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terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh:  

 
Abū al-Walῑd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walῑd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walῑd Muḥammad Ibnu) 
 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaῑd, ditulis menjadi: Abū Zaῑd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaῑd 

Narṣ Ḥāmῑd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Fitriani 
NIM :  20900118045 
Judul       : Pengaruh Permainan Bekel Terhadap Perkembangan Motorik 

Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athfal Alauddin 
Makassar  

  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perkembangan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun sebelum melakukan permainan bola bekel di RA 

Alauddin Makassar. (2) Perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun 

setelah melakukan permainan bola bekel di RA Alauddin Makassar. (3) 

Pengaruh permainan bola bekel terhadap perkembangan motorik halus anak 

usia 5-6 tahun di RA Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan 

metode penelitian eks post facto dengan desain penelitian one group pretest-

postest design. Populasi sebanyak 38 anak dan sampel berjumlah 8 anak. 

Adapun teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan simple random 

sampling. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman observasi yang 

menggunakan lembar chek list. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu menggunakan 

kuantitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perkembangan motorik halus 

peserta didik kelas B sebelum melakukan permainan bola bekel (pre-test) 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 10,25. (2) Perkembangan motorik halus 

setelah melakukan permainan bola bekel (post-test) diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 20,12. (3) Permainan bola bekel berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik halus peserta didik kelas B RA Alauddin Makassar. 

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan nilai rata-rata antara 

sebelum dan sesudah permainan bola bekel. Nilai rata-rata post-test lebih 

besar dari nilai pre-test yaitu 20,12 > 10,25 dengan selisih sebesar 9,87. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permainan bola bekel dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun di 

RA Alauddin Makassar. 

Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

adalah permainan bola bekel dapat memberikan pengaruh berupa 

meningkatnya perkembangan motorik halus anak. Oleh karena itu, 

disarankan kepada pendidik maupun orang tua untuk bisa memberikan 

stimulus melalui berbagai permainan diantaranya permainan tradisional 

bola bekel.  
 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat anak usia dini menurut Augusta merupakan individu yang 

unik dengan pola  fisik, kognitif, sosial-emosional, kreatif, linguistik dan 

komunikasi yang menjadi ciri tahapan yang  dilalui seorang anak. Anak usia 

dini sering disebut sebagai “golden age” atau masa keemasan. Pada fase ini, 

hampir semua potensi atau perkembangan anak rentan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan bergejolak. Perkembangan 

setiap anak tidak sama karena setiap orang memiliki perkembangan yang 

berbeda.1 

Berdasarkan UU Sisdiknas, tertulis bahwa pendidikan anak usia dini 

(PAUD) adalah  pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun, yang dilakukan dengan memberikan insentif 

pendidikan bagi pembentukan fisik dan mental. untuk  pertumbuhan dan 

perkembangan  agar anak siap untuk belajar lebih lanjut.2 

Secara umum, definisi perkembangan dan pertumbuhan menurut 

Agoes Dariyo memiliki pengertian yang sama yakni keduanya mengalami 

perubahan. Tetapi secara khusus, pertumbuhan mengacu pada perubahan 

yang bersifat kuantitas, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada 

kualitas. Artinya konsep pertumbuhan mengandung definisi sebagai 

perubahan ukuran fisik yang padat, tepat yaitu dari kecil ke besar, sempit ke 

lebar. Selain itu, bagian terpenting dari pertumbuhan adalah proses 

                                                           
1Putri Hana Pebriana, “Analisis Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi 

Sosial pada Anak Usia Dini”, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, vol. 1 no. 1 
(2017), h. 2. 

2Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bab 
1 pasal 1, ayat 14. 
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pematangan fisik yang ditandai dengan kompleksitas sistem jaringan otot, 

sistem saraf, dan sistem fungsional tubuh. Kematangan ini membuat organ 

fisik merasa siap untuk melakukan tugas dan aktivitas sesuai dengan tingkat 

perkembangan individu. Oleh karena itu, perkembangan dapat diartikan 

sebagai perubahan kematangan dan kesiapan fisik, yang berpotensi untuk 

melakukan suatu kegiatan, sehingga manusia memiliki pengalaman.3 

Fase perkembangan manusia mulai dari kelahiran sampai kematian  

banyak dijelaskan ayat Alquran salah satunya pada firman Allah swt. QS. Ar-

Rum/30:54 sebagai berikut:  

ةٍ ضَعْفًا وَشَيْ  ةً ثُمه جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قوُه ن ضَعْفٍ ثُمه جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قوُه ُ ٱلهذِى خَلقََكُم مِّ بَةً ۚ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُٓ ۖ ٱللَّه

 ٱلْقَدِيرُ وَهُوَ ٱلْعَليِمُ 

Terjemahnya: 

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah lemah itu menjadi kuat, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan 
beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.4  

Fase perkembangan manusia yang terdapat dalam ayat tersebut 

mencakup beberapa fase diantaranya: fase kanak-kanak (thif) atau fase 

dimana kondisi mereka masih lemah disebabkan karena masih bayi. Fase 

baligh, dimana fase ini seseorang sudah menjadi kuat dan memasuki usia 

dewasa. Fase usia lanjut, secara psikologis ditandai dengan mulai tidak 

berfungsinya elemen psikis seseorang seperti mulai pikun, sedangkan secara 

biologis ditandai dengan semakin lemahnya kondisi tubuh.5 

                                                           
3Uswatun Hasanah, “Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan 

Tradisional Bagi Anak Usia Dini”,  Jurnal Pendidikan Anak, vol. 5 Edisi 1 (Junii 2016), h. 3.  

4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Pustaka Alfatih 
2010, h. 540. 

5Imam Hanafi, “Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi dan Alquran”, IQ 
(Ilmu Al-qur’an): JurnalPendidikan Islam vol. 1 no. 1 (2018), h. 6. 
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Sangat penting untuk memperhatikan dan mengembangkan 

perkembangan anak usia dini, karena otak dan tubuh berkembang pesat, 

merangsang semua aspek perkembangan memiliki dampak yang sangat 

penting bagi perkembangan selanjutnya. Melalui pemberian insentif, 

rangsangan dan bimbingan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan 

segala aspek perkembangan anak.6 

Keterampilan motorik halus merupakan salah satu tahap 

perkembangan yang perlu diperhatikan pada anak usia dini, karena banyak 

kegiatan yang membutuhkan keterampilan ini. Dalam kegiatan sehari-hari, 

anak menggunakan motorik halusnya untuk menuangkan air, memegang 

sendok, mengambil piring dan gelas, mengikat tali sepatu, dll. Dengan kata 

lain, penting memperhatikan perkembangan motorik yang baik sebagai 

modal dasar anak untuk melakukan gerakan lain yang terkoordinasi melalui 

sistem saraf dan otot untuk mempersiapkan diri ke jenjang selanjutnya.7 

Hasil wawancara  peneliti saat melakukan observasi awal pada 

tanggal 24 Mei 2021 dengan Direktur RA Alauddin Makassar Ibu Aisyah, S.Pd. 

ditemukan bahwa kemampuan motorik halus peserta didik di RA Alauddin 

Makassar belum berkembang dengan optimal hal ini dapat diamati ketika 

anak melakukan kegiatan seperti meronce atau menggunting masih ada 

beberapa peserta didik yang belum mampu melakukan kegiatan tersebut 

dengan baik hal tersebut terjadi karena stimulus yang diberikan belum 

maksimal. Dengan kemikian, semakin banyak stimus yang diberikan maka 

perkembangan motorik halusnya akan semakin baik dan optimal. 

                                                           

6Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 
Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Ar-Raniry Darussalam, 2021), h. 9. 

7Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 
Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 2. 
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Permainan bola bekel di RA Alauddin Makassar yang pernah 

diterapkan digunakan sebagai salah satu stimulus untuk menunjang 

perkembangan motorik halus seperti, pergelangan tangan, jari-jemari, dan 

koordinasi tangan dan mata. Selain itu, permainan ini sangat populer di 

kalangan peserta didik dan biasanya dimainkan menggunakan batu warna-

warni. Peserta didik dalam permainan tersebut ada yang sudah mahir, mulai 

bisa dan ada juga beberapa peserta didik yang belum bisa sama sekali. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Permainan Bekel Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-

6 Tahun Di RA Alauddin Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun sebelum 

melakukan permainan bola bekel di RA Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun di RA 

Alauddin Makassar setelah setelah bermain bola bekel? 

3. Apakah permainan bola bekel berpengaruh positif terhadap 

perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di RA Alauddin 

Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

atau submasalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan 

teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya. Untuk 

mengetahui kebenarannya, maka perlu dibuktikan melalui data empirik yang 
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terkumpul atau penelitian ilmiah dengan begitu hipotesis akan dinyatakan 

diterima atau ditolak.8 

Adapun hipotesis  dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh positif 

dari permainan bola bekel terhadap  perkembangan motorik halus anak usia 

5-6 tahun di  RA Alauddin Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Penafsiran dan pembahasan digunakan peneliti agar tidak terjadi 

kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian sebagaimana 

yang tertera di atas. Maka peneliti akan menguraikan tafsiran dan 

pembahasan judul sebagai berikut: 

1. Permainan bola bekel (Variabel X) 

Permainan tradisional bola bekel  awalnya diambil dari permainan 

asal belanda yang disebut dengan bikkelen atau bikkelspel. Permainan bekel 

seringkali kita jumpai saat masih kecil dan permainan ini memiliki nama 

yang berbeda-beda disetiap daerah seperti di Yogyakarta permaian ini lebih 

dikenal dengan nama gatheng, sedangkan nama permaianan ini diaerah 

peneliti disebut ma’bola. Permainan ini melibatkan keterampilan untuk dua 

sampai empat anak. Permainan ini dapat dimainkan di ruang terbuka 

maupun tertutup. Bola yang digunakan dalam permainan ini bisa berupa bola 

pimpong, bola kasti dan bola yang berdiameter 3 CM dan biji bekel sebanyak 

3-5 buah yang digunakan sebagai alatnya. Undian dilakukan untuk 

menentukan pertandingan pertama. Setiap permainan dinyatakan menang 

jika berhasil menyelesaikan seluruh putaran permainan yang dimulai dengan 

melempar bola. 

                                                           
8
 Sudaryono, Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method, Edisi Kedua 

(Cet. 3; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 366 
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Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana cara dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan matorik halus anak pada saat anak 

melambungkan bola sesuai arah, meniru tahapan permainan, melibatkan 

pergelangan tangan saat bermain, menggenggam bola, mengatur posisi biji 

bekel dengan jari-jemari, dan mengkoordinasikan mata dan kelincahan 

tangan pada permainan tersebut. Permainan bola bekel ini digunakan 

sebagai variabel bebas (independen) yang nantinya akan memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat (dependent) dalam hal ini perkembangan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

2. Motorik halus anak usia 5-6 tahun (Variabel Y) 

Perkembangan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan  

otot-otot kecil seperti jari tangan dan tangan, yang seringkali membutuhkan 

perhatian dan koordinasi tangan-mata. Keterampilan motorik halus anak 

usia 5-6 tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga 

dibutuhkan stimulus yang sesuai untuk menunjang perkembangannya salah 

satunya yaitu melalui media permainan bekel. Perkembangan motorik halus 

dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel terikat (dependent) yang 

akan dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) dalam hal ini adalah 

permainan bekel. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang permainan bola bekel dan pengaruhnya bagi anak 

usia dini sudah terlebih dahulu di teliti oleh peneliti. Adapun hasil penetian 

mereka yaitu sebagai berikut: 

1.  Jurnal dengan judul “Manfaat Permainan  Bola Bekel Tradisional Pada 

Anak Usia Dini” yang ditulis oleh Yeni Rahman Al Ningsih, Tahun 2021. 

Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana manfaat permainan bola bekel 
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tradisional  terhadap tumbuh kembang anak. Hasil  penelitian ini 

menunjukkan bahwa permainan bola bekel tradisional  memiliki 

manfaat dan dapat merangsang tumbuh kembang anak.9  

Berdasarkan penelilian yang telah diaraikan di atas, peneliti 

menemukan persamaan pada media yang digunakan (permainan bola 

bekel) dan kelompok usia yang akan diteliti. Adapun perbedaannya yaitu 

perkembangan yang ingin dicapai, pendekatan dan metode penelitian 

yang digunakan. 

2. Jurnal dengan judul “Membentuk Sikap Disiplin dan Konsentrasi Pada 

Anak Menggunakan Permainan Tradisional Beklen (Bola Bekel)” yang 

ditulis oleh Badrullah menjelaskan tentang pendidikan karakter yang 

diciptakan anak sejak dini. Beberapa sifat karakter yang perlu dibangun 

sejak dini adalah disiplin dan fokus. Karakter ini dapat dibangun 

sepanjang permainan. Salah satunya dengan permainan bekel. 

Permainan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kedisiplinan 

dan konsentrasi anak karena permainan ini memiliki beberapa aturan 

dan langkah yang mendisiplinkan anak sekaligus dapat melatih 

konsentrasi anak.10  

Berdasarkan uraian penelitian yang tertera di atas peneliti dapat 

menemukan persamaan media yang digunakan dalam hal ini bola bekel 

adapun perbedaannya yaitu terletak pada tujuan yang ingin dicapai. 

3. Jurnal yang berjudul “Istilah dalam Permainan Bekelan di Kota 

Surakarta: Kajian Antropolinguistik”  oleh Amelia Fatimah dkk. 

                                                           
9Yeni Rahman Al Ningsih, “Manfaat Permainan Tradisional Bola Bekel Terdahap 

Perkembangan Anak Usia Dini”, JPP PAUD FKIP Untirta, vol. 8 no. 1 (Mei 2021), h. 2. 

10Badrullah, “Membangun Sikap Disiplin dan Kemampuan Konsentrasi Anak Melalui 
Permainan Tradisional Beklen (Bola Bekel)”, Jurnal Sipatokkong BPSMD Sulawesi Selatan, vol. 
1. No. 2 (2020), h. 197. 
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Penelitian ini menjelaskan makna leksikal, makna budaya, konteks dan 

nilai budaya dari ungkapan bekelan di kota Surakarta. Adapun hasil 

penelitian disimpulkan bahwa permainan Bekelan memiliki (1) teks 

berupa istilah yang mengandung makna leksikal dan makna kultural, (2) 

teks paralel terkait istilah berupa unsur material dan unsur kinetik, dan 

(3) nilai budaya yang terdiri dari  hubungan manusia dengan Tuhan, 

alam, masyarakat, orang lain dengan manusia  dan diri sendiri.11  

Berdasarkan uraian dari penelitian di atas peneliti menemukan 

persamaan media yang digunakan yaitu permainan bola bekel adapun 

beberapa berbedaannya yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. 

4. Jurnal yang berjudul “Inovatif Pembelajaran Matematika SD/MI Melalui 

Permainan Tradisional Bekel dan Kelereng” oleh Fauzi Mulyatna dkk. 

Peneletian ini membahas tentang inovatif guru untuk membangun minat 

belajar matematika SD/MI melalui permainan tradisional permainan 

bekel dan kelereng. Pelatihan tersebut diikuti oleh para guru dari pokja 

MI di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil kegiatan 

yang dilakukan, inovasi ini dapat membantu guru mengenalkan konsep 

bilangan dan meningkatkan kemampuan berhitung siswa.12 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan media yang 

digunakan oleh peneliti dan jurnal yang terterah di atas yaitu, 

menggunakan permainan tradisional bekel dan adapun perbedaannya 

terletak pada perkembangan yang ingin dicapai berupa pengenalan 

konsep bilangan dan kemampuan berhitung siswa, subjek siswa sekolah 

                                                           

11Amelia Fatimah, dkk., “Istilah dalam Permainan Bekelan di Kota Surakarta: Kajian 
Antropolinguistik”. NUSA, vol. 15 no. 2 (2020), h. 1.  

12Fauzi Mulyatna, Arfatin Nurrahmah, dan Seruni., “Pembelajaran Matematika SD/MI 
yang Inovatif Melalui Permainan Tradisional Bekel dan Kelereng”, Jurnal Pengabdi 
Community, vol. 2, no. 2 (2020), h.1. 
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dasar/ MI, peserta pelatihan adalah guru, dan penerapan permainan 

bekel dalam proses belajar mengajar. 

5. Jurnal yang berjudul “Nilai Pendidikan Karakter Dalam Permainan 

Rakyat di Lereng Gunung Merapi” oleh Nani Solihati dkk. Penelitian ini 

membahasa tentang  nilai pendidikan karakter pada permainan rakyat di 

lereng Gunung Merapi. Berdasarkan hasil survei, teridentifikasi 17 jenis 

permainan rakyat di kawasan tersebut, antara lain daakon, kelelawar 

serak, lompat tali, patok, bekelan, pualam, benteng, fuel cell, oya dodok, 

oya sein, jamur, cublak suweng, petak umpet, engklak, dingklik oglak-

aglik, gobak sodor dan ayam-kucing, yang berpotensi menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa. Guru menggunakan permainan untuk 

membangun 13 dari 18 karakter yang dapat diajar. Karakter tersebut 

adalah jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, menghargai prestasi, ramah, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab.13 

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan penggunaan 

media permainan tradisional yaitu bola bekel hanya saja pada jurnal 

tersebut cakupan permainannya lebih luas dan adapun perbedaannya 

terletak pada tujuan, metode, instrumen dan hasil yang diperoleh dari 

jurnal tersebut.  

6. Jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Permainan Tradisional dalam 

Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan di TK Negeri Pembina 2 Purwokerto” 

yang ditulis oleh Riris Eka Setiani (2019). Penelitian ini menjelaskan 

tentang mendalami penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui 

permainan tradisional (dir-diran, dakon, tiga jadi, lompat tali, bekelan, 

                                                           
13Nani Solihati, dkk., “Nilai Pendidikan Karakter Dalam Permainan Rakyat di Lereng 

Gunung Merapi”, Jurnal Pendidikan, vol. 3, no.1 (2019), h. 28. 
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sunda manda, jamuran, skulu-skulu batok, dan cublek-cublek suweng) di 

TK Negeri Pembina Purwokerto dapat menanamkan nilai-nilai 

kebangsaan meliputi nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, sportivitas, 

cinta tanah air, demokratis, bersahabat/komunikatif, mandiri, bersabar, 

kreatif, kerjasama, dan gotong royong.14 

Berdasarkan uraian penelitian yang terterah di atas dapat 

ditemukan persamaan media yang digunakan yakni permainan bekel. 

Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, kemampuan yang 

ingin dicapai, subjek penelitian, dan metode penelitian. 

7. Jurnal dengan judul “Bermain Sambil Belajar: Permainan Tradisional 

Sebagai Media Penanaman Nilai Pendidikan Karakter” yang ditulis oleh 

Arif Syamsurrijal. Penelitian ini menjelaskan tentang permainan 

tradisional yang kini mulai banyak ditinggalkan padahal permainan-

permainan tersebut patut untuk kita jaga dan lestarikan karena 

merupakan warisan leluhur yang mengandung banyak nilai moral. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional tidak hanya 

mengajarkan tentang nilai-nilai moral tetapi dapat juga mengembangkan 

aspek lainnya seperti kognitif dan psikomotor.15 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan persamaan media 

yaitu permainan bekel. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, 

kemampuan yang ingin dicapai, dan metode yang digunakan serta hasil 

penelitian yang . 

                                                           
14Riris Eka Setiani, “Pemanfaatan Permainan Tradisional dalam Penanaman Nilai-

nilai Kebangsaan di TK Negeri Pembina 2 Purwokerto”, As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak 
Usia Dini, vol. 4 no.1 (2019), h.1 

15Arif Syamsurrijal, “Bermain Sambil Belajar: Permainan Tradisional Sebagai Media 
Penanaman Nilai Pendidikan Karakter”, ZAHRAH: Research And Tought Elmentary School of 
Islam Journal, vol. 1 no. 2 (2020), h 1-13. 
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8. Skripsi yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui 

Permainan Bola Bekel pada Anak Kelompok B TK Islam Al-Falah 

Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun Pelajaran 2013/2014” yang 

ditulis oleh Meriana Purdhowati (2015). Penelitian ini membahas 

tentang peningkatan motorik kasar melalui permainan bola bekel. Dari 

hasil pembelajaran yang dilakukan selama tiga siklus diperoleh pada 

siklus I mencapai 40% dan mengalami peningkatan pada siklus II 

mencapai 63%, pada siklus III mencapai tingkat keberhasilan 87%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran melalui permainan 

bola bekel dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak. 

Guru hendaknya menerapkan permainan bola bekel sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar.16  

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti 

menemukan ada persamaan pada penelitian yaitu  media yang 

digunakan dalam hal ini permainan bola bekel dan kelompok kelas yang 

akan diteliti. Adapun perbedaannya terletak pada kemampuan yang akan 

dicapai, tempat penelitian, sampel, subjek, pendekatan penelitian, dan 

teknik analilisis data.  

9. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Permainan Tradisional (Bekelan dan 

Slentikan) Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak 

Usia Sekolah” ini di tulis oleh Laila Alfinur Hasana (2016). Penelitian ini 

membahas mengenai pengaruh permainan tradisional (bekelan dan 

slentikan) terhadap peningkatan kemampuan problem solving pada 

anak.. Adapun hasil penelitiannya yaitu pada kelompok kontrol (P = 

                                                           
16Meriana Purdhowati, “Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui 

Permainan Bola Bekel pada Anak Kelompok B TK Islam Al-Falah Kecamatan Pesantren Kota 
Kediri Tahun Pelajaran 2013/2014”, Skripsi (Kediri: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015), h. 4.  



12 
 

 

 

0,866 P = ,0,834 P > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan, Sedangkan 

kelompok eksperimen 1 (P = 0.001, P = 0,001. P < 0,05) dan eksperimen 

2 ( P = 0,010, = P = 0,00, P < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional (bekelan dan Slentikan) dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan problem solving anak usia sekolah 

dasar.17  

Berdasarkan uraian penelitian di atas peneliti dapat menemukan 

persamaan penelitian yaitu menggunakan media yang sama dan untuk 

perbedaannya terletak pada kemampuan yang ingin dicapai, kelompok 

usia, subjek, dan desain yang digunakan dalam penelitian. 

10. Jurnal dengan judul “Analisis Perkembangan Motorik Halus Usia 5-6 

Tahun Pada Masa New Normal” yang ditulis oleh Rachmi Marsheilla 

Agus. Penelitian ini membahas tentang perkembangan motorik anak usia 

5-6 tahun pada masa new normal. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode survei yang alatnya berupa kuisioner berisi 6 indikator yang 

dibagikan melalui media sosial yang dilihat dari Google form. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari keenam indikator 

adalah penggunaan kertas dan alat makan yang benar yaitu mencapai 

rata-rata 96% yang termasuk dalam persentase perkembangan sangat 

baik. Kemudian, menurut idenya, angka dengan skor terendah hanya 

menarik 76% dari rata-rata persentase yang diharapkan. Singkatnya, 

proporsi kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun menurut 

kriteria perkembangan yang diharapkan adalah sebesar 8 ,6%.18  

                                                           
17Laila Alfinur Hasana, “Pengaruh Permainan Tradisional (bekelan dan slentikan) 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Selving Anak Usia Sekolah”, Skripsi (Malang: 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), h. 11. 

18 Rachmi Marsheilla Aguss,  “Analisis Perkembangan Motorik Halus Usia 5-6 Tahun 
pada Era New Normal”, Sport Science & Education Journal, vol. 2 no. 1 (2021), h. 21. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas 

peneliti menemukan permasaan dalam penelitian yaitu perkembangan 

anak yang ingin diteliti juga kelompok usia anak 5-6 tahun adapun 

perbedaanya terletak pada metode, instrumen dan hasil dari penelitian 

serta tujuan penelitian itu sendiri. 

F. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun 

sebelum melakukan permainan bola bekel di Ra Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun 

setelah melakukan permainan bola bekel di RA alauddin Makassar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh permainan bola bekel terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun di RA Alauddin 

Makassar. 

b. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

banyak pihak, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a) Kegunaan Teoritis 

Melalui permainan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi, bahan acuan atau sebagai bahan penelitian kedepannya. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Bagi guru, dapat menambah pengetahuan tentang permainan bola 

bekel dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. 
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2) Bagi peserta didik, dapat menambah pengetahuan tentang manfaat 

dari permainan bola bekel dalam meningkatkan motorik halus. 

3) Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam 

meningkatkan kualitas sekolah khususnya dalam hal meningkatkan 

motorik halus anak melalui permainan bola bekel. 

4) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

penelitian yang dilakukan dilapangan serta memberikan gambaran 

kepada peneliti sebagai calon guru untuk menghadapi permasalahan 

permainan bola bekel peserta didik di kelas pada tingkat sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Permainan Bekel 

1. Pengertian 

Di Indonesia, permainan tradisional memiliki berbagai macam 

permainan salah satunya yaitu permaian tradisional bekel. Permainan bola 

bekel merupakan permainan tradisional yang alatnya mudah didapat dan 

harganya terjangkau. Permainan ini merupakan salah satu permainan yang 

sering kita jumpai saat masih kecil. Namun permainan ini sudah jarang 

bahkan tidak lagi dimainkan oleh beberapa anak. Permainan ini bisa 

dimainkan secara individu maupun kelompok.1 

Berikut bola bekel menurut para ahli: 

Menurut Hanif Amrullah, bekel merupakan salah satu jenis permainan 

tradisional  Jawa Tengah yang dikenal dengan gatheng di Yogyakarta. 

Permainan ini biasanya dimainkan bersama di waktu senggang atau saat 

pulang sekolah. Bekel biasanya dimainkan oleh 2-4 anak perempuan. Bekel 

dimainkan menurut aturan yang disepakati bersama.2 

Menurut Arif Syamsurrijal permainan bola bekel hampir mirip dengan 

gatheng, permainan ini juga memiliki aturan  mengambil  kecik (biji bekel) 

sambil melempar bola. Perbedaan keduanya adalah dalam permainan bola, 

bola tidak  langsung ditangkap, melainkan dipantulkan satu kali kemudian 

ditangkap. Permainan bola bekel ini cukup populer di kalangan anak-anak 

                                                           
1Badrullah, “Membangun Sikap Disiplin dan Kemampuan Konsentrasi Anak Melalui 

Permainan Tradisional Beklen (Bola Bekel)” Jurnal Sipatokkong BPSMD Sulawesi Selatan, vol. 
1. No. 2 (2020), h. 200. 

2Hanif Amrullah, “Museum Permainan Tradisional Anak Jawa di Semarang dengan 
Pendekatan Arsitektur Vernakular”, Skripsi (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang, 2017), h. 35. 
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khususnya perempuan, setidaknya ada dua anak yang memainkan 

permainan ini yang mengeluhkan keahliannya hanya bermain bekel dan bola 

kecil..3 

Menurut Ari Wibowo Kurniawan permainan Bola bekel adalah 

permainan keterampilan untuk dua atau empat anak perempuan. Tempat 

bermain dapat dilakukan di ruang terbuka atau tertutup. Undian atau undian 

dilakukan untuk menentukan pemain pertama. Setiap pemain dinyatakan 

sebagai pemenang jika berhasil menyelesaikan seluruh lingkaran lemparan 

bola. Permainan ini dibagi menjadi 3 babak, yaitu: mengambil biji 

keukuk/bekel, memantulkan bola sambil memainkan keukuk bolak-balik, 

dan terakhir melakukan langkah seperti babak kedua, namun pada tahap ini 

keukuk berjejer dan keseluruhan diambil dan kemudian disebarkan lagi.4 

Menurut Selviana, dkk., permainan trasional diantaranya permainan 

bola bekel  dapat meningkatkan motorik halus anak hal tersebut dapat dilihat 

pada saat anak menggenggam, menjentik maupun menjumput.5 Selain itu, 

menurut Yeni Rahman Al Ningsih permainan bola bekel dapat menstimulus 

aspek perkembangan anak diantaranya aspek nilai agama dan moral, 

kognitif, bahasa, fisik motorik dan sosial emosional.6 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permainan bola 

bekel merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah 

                                                           

3Arif Syamsurrijal, “Bermain Sambil Belajar: Permainan Tradisional sebagai Media 
Penanaman Nilai Pendidikan Karakter”, ZAHRA: Research And ToughtElmentary School of 
Islam Journal, vol. 1 no. 2 (2020), h.13. 

4Ari Wibowo Kurniawan, Olahraga dan Permainan Tradisional (Malang: Wineka 
Media, 2019), h. 32. 

5Selviana, dkk., “Identifikasi Permainan Tradisional Untuk Meningkatkan 
Perkembangan Anak Usia Dini di Kota Mataram”, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, vol.7 no.3 
(2022), h.5. 

6Yeni Rahman Al Ningsih, “Manfaat Permainan Trasidional Bola Bekel Terhadap 
Perkembangan Anak Usia Dini”, JPP PAUD FKIP Untirta, vol. 8 no. 1 (Mei 2021),  h.6. 
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dengan menggunakan alat sederhana yaitu bola dan bekel (kewuk/biji bekel). 

Permainan ini cukup familiar dan diminati oleh anak-anak terutama anak 

perempuan dan dalam memainkan bisa secara individu maupun kelompok. 

Selain itu, permainan bola bekel juga mampu meningkatkan perkembangan 

motorik halus sebagaimana yang dikekemukakan oleh Selviana, dkk. 

2. Permainan Bekel 

Permainan ini menggunakan bola bola bekel dan biji bola bekel. Bola 

bekel seukuran bola pingpong dan/atau menggunakan bola karet yang 

memantul saat dilempar ke lantai atau benda keras lainnya. Sedangkan biji 

bekel terbuat dari, , timah atau plastik dan memiliki empat sisi yang berbeda. 

Namun, biji bekel bisa diganti dengan cangkang atau tutup minuman atau 

kerikil berwarna. Biasanya jumlah yang digunakan adalah 4-6 pcs. 

3. Cara Bermain Bola Bekel 

Permainan ini terbagi menjadi tiga babak, adapun cara bermainnya 

yaitu:  

a. Pengambilan kewuk/biji bekel. Pertama, bola dilambungkan dan saat 

bola melambung, kewuk ditebarkan ke lantai. Selanjutnya mengambil 

kewuk satu-satu, dua-dua dan seterusnya. Setiap pengambilan diawali 

dengan melambungkan bola terlebih dahulu. 

b. Melambungkan bola sambil memainkan kewuk dengan cara bolak-balik. 

Pertama, membalikkan kewuk pada bagian terbuka atau sisi dengan 

bulatan satu pada kewuk. Kemudian, membalikkan kewuk pada bagian 

bundar atau sisi bulan dua pada kewuk. Pada tahap ini pemain 

melakukan seperti langkah-langkah pada poin 1. 
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c. Pada babak terakhir kewuk dibolak-balik seperti pada babak kedua tetapi 

tidak diambil. Setelah selesai, kewuk dibuka lagi sambil disusun 

membentuk barisan. Kemudian seluruhnya diambil dan ditebarkan lagi.7 

Menurut Arif Syamsurrijal, cara bermain bola bekel yaitu dengan 

memantulkan bola karet dan mengambil kecik/biji bekel satu-satu, lau dua-

dua, dan seterusnya. Setelah itu, kecik/biji bekel di bolak-balik dengan posisi 

tertentu. Hal ini dilakukan dalam maksimal satu pantulan bola karet. Jika 

pemain gagal mengambil kecik atau bola memantul lebih dari satu kali, dia 

dinyatakan gagal dan diteruskan pemain lainnya.8 Sedangkan, menurut Ari 

Wibowo Kurniawan pergantian pemain dapat dilakukan jika satu pemain 

melakukan kesalahan. Pemain dinyatakan melakukan kesalahan apabila: bola 

yang telah dilambungkan tidak dapat ditangkap, biji belek kewuk/kecik 

dalam genggaman jatuh, dan apabila tangan menyentuh kewuk lainnya ketika 

memainkan kuningan atau kewuk.9 

4. Unsur-unsur dalam Permainan Bola Bekel 

Menurut Yeni Rahman Al Ningsih dalam penelitiannya bahwa 

permainan bola bekel mampu mentsimulus aspek perkembangan fisik 

motorik anak yang bisa diamati pada saat anak melemparkan bola, 

menangkap, melempar dan mengambil biji kwuk. Dengan demikian aspek 

fisik motoriknya dapat terstimulus dalam permainan ini, karena melibatkan 

pergerakan tangan saat melakukan kegiatan tersebut.10  

 

                                                           
7Ari Wibowo Kurniawan, Olahraga dan Permainan Tradisional, h. 32. 
8Arif Syamsurrijal, “Bermain Sambil Belajar: Permainan Tradisional Sebagai Media 

Penanaman Nilai Pendidikan Karakter”, h. 13. 

9Ari Wibowo Kurniawan, Olahraga dan Permainan Tradisional, h. 34 

10Yeni Rahman Al Ningsih, “Manfaat Permainan Tradisional Bola Bekel Terhadap 
Perkembangan Anak Usia Dini”, h. 75.  
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5. Manfaat Permainan Bola Bekel 

Permainan ini memiliki banyak manfaat dan dapat menstimulasi 

aspek perkembangan anak. Salah satunya, yaitu perkembangan motorik 

halus yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Melatih motorik halus anak. Kemampuan ini dapat terstimulus pada saat 

anak menggenggam bola dan mengambil biji kuwek 

2. Melatih koordinasi tangan mata dan konsentrasi. Konsentrasi anak akan 

terstimulus pada saat melempar dan menangkap bola, koordinasi tangan 

dan mata juga diperlukan pada saat anak melempar bola dala waktu yang 

bersamaan juga harus mengambil biji kuwek.11 

Selain itu, kegunaan dari permainan ini yakni: untuk melatih dan 

meningkatkan koordinasi visual motorik, untuk meningkatkan konsentrasi, 

untuk meningkatkan kemampuan mengontrol gerakan pada jari-jari dan 

tangan, dan untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan posisi 

tubuh.12 

Menurut Misbach dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa 

permainan tradisional dapat menstimulus berbagai aspek perkembangan 

diantaranya adalah:  

1. Aspek motorik melalui pelatihan daya tahan, kelenturan, sensorimotor, 

motorik kasar dan motorik halus  

2. Aspek kognitif melalui pengembangan imajinasi, kreativitas, pemecahan 

masalah, strategi, kemampuan prediksi dan pemahaman konteks,  

3. Aspek emosi menjadi mampu mengembangkan empati dan pengendalian 

diri  

                                                           
11Utomo dan Murniyanti Ismail, “Permainan Tradisional Media Stimulasi & 

Intervensi AUDBK (Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus)”, Skripsi (Kal-Sel: Prodi. PJ JPOK 
FKIP ULM Press, 2019), h. 34 

12Ari Wibowo Kurniawan, Olahraga dan Permainan Tradisional, h. 34. 
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4. Aspek kebahasaan berupa pemahaman konsep nilai  

5. Aspek sosial membentuk anak untuk dapat membangun hubungan, 

bekerja sama, melatih kematangan sosial dengan teman sebayanya dan 

menjadi dasar untuk melatih keterampilan sosial dengan mempraktikkan 

peran dengan orang yang lebih dewasa dan masyarakat pada umumnya  

6. Nilai/aspek moral, membantu anak untuk memiliki kemampuan 

menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi sebelumnya 

kepada generasi berikutnya.13 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan banyak manfaat 

dari permainan bekel diantaranya adalah sumbangsi untuk mengembangkan 

berbagai jenis aspek perkembangan anak terkhusus perkembangan motorik 

halus anak. Motorik halus yang terstimulus dalam hal ini adalah pergelangan 

tangan anak pada saat menggenggam bola, mengambil biji bekel, melatih 

koordinasi tangan mata dan konsentrasi, kemampuan mengontrol gerakn 

pada jari-jari dan tangan. 

Berikut ini adalah uraian variabel, aspek dan indikator yang terdapat 

dalam permainan bola bekel sesuai dengan uraian materi yang terterah di 

atas:  

Tabel 2.1 

Variabel, Aspek dan Indikator Permainan Bola Bekel 

Variabel Aspek Indikator 

Permainan 
Bola Bekel 

Motorik halus 
anak usia dini 
pada 
permainan bola 
bekel. 

- Melambungkan bola sesuai arah dan 
menebarkan biji bekel ke lantai. 

- Meniru permainan bekel sesuai 
dengan tahapan permainan. 

- Mengeksplorasikan pergelangan 
tangan dalam permainan bola bekel 

                                                           

13 Laila Alfinur Hasana, “Pengaruh Permainan Tradisional (Bekelan dan Slentikan) 
Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak Usia Sekolah”, h. 8. 
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- Posisi jari-jemari dalam memegang 
bola maupun biji bekel tepat pada saat 
melakukan permainan bola bekel. 

- Jari-jemari mampu mengatur posisi 
biji bekel dengan tepat. 

- Memadukan koordinasi mata dan 
kelincahan tangan pada saat bermain 
bola bekel. 

B. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun 

1. Pengertian Motorik Halus 

Menurut Depdiknas gerakan motoric halus mempunyai peranan yang 

sangat penting, motoric halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Oleh karena 

itu gerakan motoric halus tidak membutuhkan tenaga akan tetapi 

membutuhkan koorninasi yang cermat serta teliti.14 

Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan 

pada koordinasi gerakan motorik halus dalam hal ini berkaitan dengan 

kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari 

tangan. Pada usia anak 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak 

sangat berkembang bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian anak 

pada usia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok menjadi 

suatu bangunan karena anak memiliki keinginan untuk menyususn balok 

secara sempurna sehingga kadang-kadang bisa meruntuhkan bangunan itu 

sendiri.15  

Sedangkan pada usia 5-6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus 

meningkat pesat dan pada masa ini pula anak mampu mengoordinasikan 

                                                           

14 Choirun Nisak Aulina. Metodologi Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini. 
(Yogyakarta: UNY Press, 2017), h 39..  

15Sujarwo dan Cukup Pahala Widi, “Kemampuan Motorik Kasar dan Halus Anak Usia 
Dini 4-6 Tahun”, Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, vol. 11. no. 2 (November 2015), h. 2.  
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gerakan visual motorik, seperti: mengoordinasikan mata dengan tangan, 

lengan, dan tubuh secara bersamaan, antara lain dapat dilihat pada waktu 

anak menulis dan menggambar.16 

Berikut pengertian motorik halus menurut para ahli: 

Menurut Sujiono, keterampilan motorik halus adalah gerakan yang 

hanya melibatkan otot-otot kecil  tubuh,  seperti keterampilan jari dan 

gerakan tangan..17 

Menurut Crim dalam Harun Rasyid keterampilan motorik halus harus 

didesain dengan berbagai jenis bermain seperti: bermain memegang, 

menggenggam, mengepalkan tangan, mengkoordinasikan ketangkasan kedua 

tangan, dan koordinasi mata dan tangan.18 

Santrok mengemukakan bahwa keterampilan motorik halus 

melibatkan gerakan yang diatur secara halus. Menggenggam mainan, 

mengancing baju, atau melakukan apa pun yang memerlukan keterampilan 

tangan menunjukkan keterampilan motorik halus.19 

Menurut Khadijah dan Nurul Amelia, keterampilan motorik halus anak 

mengendalikan gerakan tubuh melalui aksi terkoordinasi dari sistem saraf, 

otot, dan otak. Pada  usia lima tahun, koordinasi motorik halus anak semakin 

meningkat, dimulai dengan gerakan lengan, tangan,  dan tubuh disertai 

dengan kontrol mata halus. Selain itu, motorik halus merupakan gerakan 

tubuh yang melibatkan otot-otot kecil seperti jari, pergelangan tangan dan 

                                                           

16Sujarwo dan Cukup Pahala Widi, “Kemampuan Motorik Kasar dan Halus Anak Usia 
Dini 4-6 Tahun”,  h. 2.   

17Khadijah dan Nurul Amelia, Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, (Jakarta: 
Kencana, 2020), h. 31. 

18Maria Indriyani, “Indentifikasi Perkembangan Motorik Halus Anak TK Kelompok B 
Kelurahan Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 40. 

19 Nurlaili, “Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini”. h. 4. 
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otot lainnya. Gerakan ini biasanya membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan 

koordinasi yang tinggi antara mata dan otot-otot kecil.20 

Menurut Sumartini perkembangan motorik halus merupakan 

perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot kecil atau sebagian 

anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk 

belajar dan berlatih.21 

Jika dalam keterampilan motorik kasar membutuhkan 

pengorganisasian dari otot-otot besar disertai pengerahan tenaga yang 

banyak, maka pada motorik halus yang dipergunakan adalah sekelompok 

otot kecil, seperti jari-jari tangan dan gerakan motorik halus membutuhkan 

kecermatan dan koordinasi tangan dan mata. Adapun gerakan yang 

melibatkan motorik halus yaitu  membentuk adonan tepung dan plastisin, 

menjahit, mencocok, rytmik, melipat, menciptakan pola, menggunting dan 

bermain dengan balok dan puzzle serta menarik garis meniru tulisan, 

membuat lingkaran, segi empat, segi tiga dll.22 

Semakin baik kemampuan motorik halus membuat anak dapat 

berkreasi, seperti memegang, menggunting, meronce, menganyam, meremas, 

menggenggam dan sebagainya. Adapun untuk memegang (grasping) sendiri 

menurut Masganti Sit terbagi menjadi dua bagian yaitu: palmer grasping 

yaitu kemampuan anak menggenggam suatu benda dengan menggunakan 

telapak tangannya, dan finger grasping yaitu kemampuan anak menggunakan 

jari-jarinya memegang sesuatu.23 

                                                           
20Khadijah dan Nurul Amelia, Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, h. 33. 

21Dwi Nomi Pura, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Kolase 
Media Serutan Pensil”, Jurnal Ilmiah Potensia, vol.4 no.2 (2019), h. 132.  

22Lydia Ersta Kusumaningtyas, “Bermain dalam Rangka Mengembangkan Motorik 
pada Anak Usia Dini”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal, jil. 1 no. 1 
(2016), h. 41. 

23Khadijah dan Nurul Amelia, Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, h. 33. 
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Berdasarkan pengertian motorik halus yang terterah di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik halus adalah gerakan 

halus melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot 

kecil. Namun, memerlukan koordinasi yang cermat. Selain itu, perkembangan 

ini juga ditekankan pada koordinasi gerakan dalam hal kegiatan meletakkan 

dan memegang suatu objek menggunakan jari tangan, menggodinasikan 

tangan, mata dan lengan dalam waktu yang bersamaan seperti dalam 

kegiatan menulis, menggambar dan sebagainya. 

2. Aspek Perkembangan Motorik Halus Usia 5-6 Tahun 

Menurut PERMENDIKBUD No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak (STPPA) usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut: 

a. Menggambar sesuai gagasannya 

b. Meniru bentuk 

c. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan 

d. Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar 

e. Menggunting sesuai dengan pola 

f. Menempel gambar dengan tepat 

g. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci24 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik 

halus anak pada usia 5-6 tahun, anak diharapkan mampu melakukan 

berbagai aspek perkembangan tersebut diantaranya yaitu koordinasi tangan 

dan mata; mampu menggunakan palu,pensil dan gunting; menjiplak gambar 

geometris, menggambar sesuai gagasan anak dan lain sebagainya. 

                                                           

24Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 
4 (Jakarta: Depdiknas, 2014), h. 4. 
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Selain itu, terdapat beberapa indikator pada aspek perkembangan 

motorik halus anak  yakni: 

a. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkungan kiri/kanan, miring 

kiri/kanan lingkaran 

b. Menjiplak bentuk 

c. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang 

rumit 

d. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk 

dengan menggunakan berbagai media 

e. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai 

media 

f. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus (menjumput, 

mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilih, meremas).25 

Berdasarkan uraian indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 6 indikator dan yang paling sesuai dengan penelitian ini yaitu 

mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakat yang rumit, 

dan juga pada mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus 

seperti mengepal, menjumpul dll. 

3. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus 

Karakteristik perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun 

dapat dilihat pada saat anak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang 

sesuai dengan tahapan perkembangannya, misal anak sudah mampu 

mengendalikan koordinasi mata, tangan dan jari-jemari untuk 

menggenggam, melempar, menangkap, meniru berbagai macam bentuk, 

                                                           

25M. Yusuf Tahir, dkk., “Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun 
Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan”, NANAEKE-Indonesian Journal of Early Childhood 
Education,, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 6. 
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mengeksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis 

dengan benar dan menggunting sesuai dengan pola, mengancing baju, menali 

sepatu, menguasai ketelitian, kecekatan, ketepatan dan kecermatan serta 

ketepatan memposisikan gerakan otot kecil pada saat memegang alat atau 

membentuk suatu karya hasta seperti meronce, menganyam dan lain 

sebagainya.26 

Karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun menurut Endang 

Rini Sukamti sebagai berikut: 

a. Mengoleskan selai di atas roti dengan pisau 

b. Mengikat tali sepatu 

c. Memasukkan benang ke dalam lubang jarum 

d. Memasukkan surat kedalam amplop 

e. Membentuk berbagai objek dengan tanah liat. 

f. Mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju.27 

Selain itu, karakteristik perkembangan motorik halus menurut 

Khadijah dan Nurul Amelia dalam Asdiana Ulfa  terbagi menjadi beberapa 

bagian yakni: 

a. Pada usia 3 tahun, anak sudah dapat mengambil benda dengan ibu jari 

dan telunjuknya, namun gerakannya masih kaku.  

b. Pada usia empat tahun, koordinasi motorik halus anak telah meningkat 

pesat dan gerakan menjadi lebih cepat dan sebagian besar sempurna.  

c. Saat anak menginjak usia 5 tahun, kemampuan motorik anak semakin 

sempurna, tangan, lengan dan badan bergerak di bawah koordinasi mata. 

                                                           
26Fida Etrika Nugraha, “Identifikasi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 

Tahun di TK Gugus III Kecamatan Piyungan Bantul”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 31. 

27 Endang Rini Sukamti, Perkembangan Motorik. (Yogyakarta:YNY Press, 2018), h. 
84. 
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Anak-anak juga dapat melakukan aktivitas yang lebih fleksibel, seperti 

aktivitas proyek.  

d.  Di akhir masa kanak-kanak, yaitu pada usia enam tahun, anak-anak telah 

belajar menggunakan jari dan pergelangan tangan mereka untuk 

menggerakkan benda, misalnya menggerakkan ujung pensil saat menulis 

atau menggambar.28 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

motorik halus pada anak usia 5-6 tahun dapat dilihat atau diamati dari 

kemampuan anak melakukn kegiatan yang sesuai tahap perkembanganya 

seperti, mengendalikan koordinasi mata, tangan dan jari jemari untuk 

menggenggam, melempat, menagkap dan lain sebagainya.  

4. Tujuan Perkembangan Motorik Halus 

Tujuan dari perkembangan motorik halus menurut Kurniawati 

Setyaningsih, Dkk yakni melatih keterampiln bagi tangan, fokus mata dan 

pikiran sebagai penunjang bagi perkembqngan selanjutnya.29 Selain itu, 

menurut Ahcmad Afandi tujuan perkembangan ini juga antara lain adalah 

meningkatkan kemaupuan anak supaya bisa mengembangankan aspek 

motorik halus khususnya jari-jemari yang lebih optimal yang lebih baik.30 

Menurut Sumantri dalam Asdiana Ulfi terdapat tujuan 

berkembangnya motorik halus bagi anak usia dini diantaranya: 

a. Mengembangkan keterampilan motorik halus dalam kaitannya 

dengan gerakan tangan  

                                                           
28Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 

Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 25. 

29Asdiana Ulfa,  “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 
Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 22. 

30Achmad Afandi, Pendiidikan dan Perkembangan Motorik, (Ponogoro: Uwais 
Inspirasi Indonesia, 2019), h. 67. 
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b. Meningkatkan gerakan jari seperti menulis, menggambar, melukis, dll.  

c. Melatih kecepatan gerakan tangan dan mengkoordinasikan gerakan 

mata  

d. Melatih pengendalian emosi dan keterampilan motorik31 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

tujuan pengembangan keterampilan motorik halus, antara lain: melatih 

keterampilan manual, mata dan mental; melatih anak untuk mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan jari, meningkatkan gerakan jari, melatih 

kecepatan dan keterampilan motorik halus. 

5. Prinsip Perkembangan Motorik Halus 

Prinsip perkemabangan motorik halus yang tercantum dalam 

Departemen Pendidikan Nasioal Tahun 2007 dapat diuraikan sebagal 

berikutt: 

a. Memberi kebebasan  anak untuk mengekspresikan diri  

b.  Merangsang kreativitas anak  

c.  Memimpin dan membimbing  

d.  Menumbuhkan  keberanian dan menghindari hal-hal yang 

melemahkan keberanian  

e.  Membimbing anak sesuai  kemampuan dan tingkat perkembangan  

f.  Memberikan dan menciptakan suasana yang menyenangkan  

g.  Kepemimpinan 32 

a. Prinsip-prinsip perkembangan motorik halus menurut Hurlock adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
31Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 

Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 22. 
32Ahcmad Afandi, Pendidikan dan Perkembangan Motorik, h.66. 
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a. Perkembangan melibatkan perubahan meliputi perubahan ukuran, 

proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri baru. 

b. Hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan yaitu wasiran 

genetic individu, sedangkan proses belajar yaitu perkembangan yang 

berasal dari latihan dan usaha individu. 

c. Terdapat perbedaan dalam perkembangan motorik individu karena 

setiap anak akan mengikuti pola perkembangan dengan cara dan 

kecepatan masing-masing. 

d. Dapat diramalkan. Pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa 

kehidupan pra dan pasca lahir. Perkembangan motoric akan mengikuti 

hukum chepolocaudal (perkembangan seluruh tubuh dari kepala ke 

kaki). Hukum kedua yaitu proximodialis (perkembangan dari yang dekat 

ke yang jauh). 

e. Pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan secara 

fisik maupun mental karena semua anak mengikuti pola perkembangan 

satu tahap ke tahap lainnya. 

f. Setiap tahap memiliki bahaya yang potensial (fisik, psikologis, dan sosial 

anak) antara lain penyebabnya ialah lingkungan anak itu sendiri.33 

Prinsip lain dari perkembangan motorik halus anak menurut Achmad 

Afendi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada anak  

b. Belajar melalui bermain  

c. Kreatif dan inovatif  

d. Lingkungan yang kondusif  

e. Tema  

                                                           
33Choirun Nisak Aulina. Metodologi Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini, h. 

43-44. 
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f. Pengembangan keterampilan hidup  

g. Penggunaan kegiatan terpadu  

h. Kegiatan berorientasi pada prinsip perkembangan anak34 

Berdasarkan uraian prinsip perkembangan motorik halus di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak mampu dioptimalkan 

bahkan sesuai dengan harapan apabila memperhatikan prinsip-prinsip 

perkembangan tersebut. 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Motorik 

Halus 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus 

dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor genetik atau keturunan keturunan 

2) Faktor kesehatan dan periode prenatal (vitamin dan gizi terpenuhi, 

tidak pernah keracunan) 

3) Faktor kesulitan saat melahirkan misal menggunakan alat bantu 

vacuum 

4) Faktor kesehatan gizi pasca lahir 

5) Adanya ransangan dan pemberian arahan serta waktu untuk 

bergerak sehingga anngota tubuh mempercepat perkembangan 

motoriknya.35 

b. Faktor Penghambat 

1) Kecacatan bagian otak saat proses lahiran 

2) Kondisi prenatal dan post natal yang buruk 

                                                           

34Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 
Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 23. 

35Achmad Afandi, Pendidikan dan Perkembangan Motorik, h. 63. 
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3) Kurangnya tsimulasi yang diberikan kepada anak 

4) Tuntutan yang berlebihan 

5) Kidal (menggunakan tangan kiri) 

6) Kaku dalam menggunakan motorik halus 

7) Memberikan perlindungan berlebih atau membatasi anak melakukan 

berbagai kegiatan 

8) Lahir secara prematur atau lahir sebelum waktu yang seharusnya 

9) Individu mempunyai kelainan apakah itu secara psikis, fisik maupun 

mental anak. 

10) Kebudayaan dalam suatu daerah. Misal, pada tempat tertentu anak 

perempuan tidak diperbolehkan menggunakan sepeda sehingga si 

anak tidak mendapatkan pembelajaran mengenai sepeda.36 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

perkembangan motorik halus juga dipengaruhi oleh faktor penghambat dan 

pendukung. Dengan demikian, perkembangan motorik halus dapat 

berkembangan secara optimal dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mendukung maupun menghambat bagi perkembangan motorik halus anak. 

7. Urgensi/Pentingnya Perkembangan Motorik Halus 

Menurut Masganti Sit dalam Asdiana Ulfa terdapat empat alasan 

mengembangkan motorik halus itu penting bagi anak,  yaitu: 

a. Alasan sosial. Banyak aktivitas kehidupan sehari-hari yang melibatkan 

keterampilan motorik halus seperti makan dan minum, berpakaian, 

toilet training, dan perawatan diri.  

                                                           

36
Achmad Afandi, Pendidikan dan Perkembangan Motorik, h.70. 
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b. Alasan akademik. Kegiatan sekolah memerlukan keterampilan 

motorik halus seperti menulis, menggunting dan memegang alat-alat 

yang diperlukan.  

c. Alasan untuk bekerja. Keberhasilan keterampilan motorik halus 

mempengaruhi kualitas kerja seseorang. Banyak pekerjaan termasuk 

keterampilan ini, seperti sekretaris, guru, dokter, dll. jika 

perkembangan keterampilan motorik halus berkembang dengan baik, 

kesulitan kerja dapat diatasi.  

d. Penyebab psikologis/emosional. Anak-anak dengan keterampilan 

motorik halus lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya. 

Sebaliknya, anak dengan perkembangan motorik yang baik lebih 

mudah frustasi, merasa gagal, hina dan merasa tersisih. Kondisi 

seperti itu berdampak negatif pada anak-anak dan aspek 

perkembangan lainnya.37 

Berdasarkan uraian yang terterah di atas dapat disimpulkan 

bagaimana pentingnya perkembangan motorik halus anak karena dalam 

kehidupan sehari-hari juga melibatkan pergerakan motorik halus seperti, 

minum dan berpakaian.  

Berikut tabel uraian variabel, aspek dan indikator berdasarkan 

penjelasan tentang kemampuan motorik halus yang telah diuraikan: 

Tabel 2.2 Variabel, Sub Variabel dan Indikator Motorik Halus Anak Usia  

5-6 Tahun 

Variabel Sub. Variabel Indikator 

Kemampuan 
motorik halus 
anak usia 5-6 

a. Menggambar sesuai 
gagasan 

a. Melambungkan bola sesuai 
arah dan menebarkan biji 
bekel ke lantai. 

                                                           
37 Asdiana Ulfa, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Berbagai 

Kegiatan (Kajian Jurnal PIAUD)”, h. 27. 
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tahun b. Meniru bentuk b. Meniru permainan bekel 
sesuai dengan tahapan 
permainan. 

c. Melakukan eksplorasi 
dengan berbagai media 
dan kegiatan 

c. Mengeksplorasi 
pergelangan tangan dalam 
permainan bola bekel. 

d. Menggunting sesuai 
dengan pola 

d. Posisi jari-jemari dalam 
memegang bola maupun biji 
bekel tepat pada saat 

melakukan permainan bola 
bekel. 

e. Menempelkan gambar 
dengan tepat 

e. Jari-jemari mampu 
mengatur posisi biji bekel 
dengan tepat. 

f. Mengekspresikan diri 
melalui gerakan 
menggambar secara 
rinci 

f. Memadukan koordinasi 
mata dan kelincahan tangan 
pada saat bermain bola 
bekel. 

C. Kerangka Pikir 

 

 
Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Sebelum penerapan 
media permainan 

Menerapkan sebuah 
permainan yang mampu 

menstimulus atau 
meningkatkan 

perkembangan motorik 
halus peserta didik seperti 

permainan bola bekel. 

Melaui permainan bola 
bekel diharapkan dapat 
berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik 
halus peserta didik. 

Perkembangan 
motorik halus 

termasuk dalam 
kategori rendah 

Pre-test 

Post-test 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Perkembangan 
motorik halus 
peserta didik 
meningkat 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

 Unsur-unsur etika dalam penelitian di bawah ini, dipandang berlaku 

umum dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah: 

1. Memelihara kejujuran  

Memelihara kejujuran dimaknai bahwa tulisan yang disajikan bukan 

milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur membedakan 

antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan 

pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, pengakuan atau penghargaan 

dengan cara menyebutkan sumbernya. Dengan begitu, setiap mahasiswa 

selalu memelihara integritas kejujuran akademiknya. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘) 

Karya tulis ilmiah tidak mesti mengobral kata-kata atau istilah-istilah 

asing dalam konteks yang tidak tepat dan perlu karena penulis bermaksud 

memamerkan kemampuannya dalam bahasa asing yang bersangkutan. 

Biasanya, penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya dalam 

bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Begitu juga 

pengutipan dan perujukan silang (cross reference), baik dalam catatan kaki 

maupun dalam daftar pustaka, sebaiknya tidak memuat literatur-literatur 

yang tidak relevan dengan topik karya tulis ilmiah, karena hal itu dianggap 

hanya memamerkan kekayaan literatur dan kemampuan bahasa (asing) 

penulisnya saja. 
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3. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas informasi 

dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang 

terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak lain. 

4. Bersikap Terbuka 

Bersikap terbuka di sini dapat diartikan memberikan kesempatan 

kepada pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis ilmiah itu. 

5. Bersikap Cermat 

Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan, dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan menunjukkan 

rendahnya etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam 

mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang 

memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan 

logika. Pemahaman terhadap bidang pengetahuan ini memungkinkan 

seseorang menghindari prosedur dan cara-cara berpikir yang salah (logical 

fallacies). 

7. Respek Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen Pembimbing/Penguji 

Mahasiswa wajib mengutip karya tulis ilmiah para dosen, terutama 

dosen pembimbing/penguji, baik dalam bentuk buku, artikel dalam 

jurnal/majalah ilmiah, hasil penelitian, maupun prosiding, yang memenuhi  
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kualitas mutu serta sesuai dengan tema risalah, skripsi, tesis, dan disertasi 

mahasiswa bimbingan. 

B. Jenis, Desain dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eks post facto. Metode 

penelitian eks post facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel 

bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-

variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini keterikatan 

antar variabel bebas maupun antara variabel bebas dengan variabel terikat 

sudah terjadi secara alami. Sehingga, peneliti dengan setting tersebut ingin 

melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. 

Menuruut Sukardi, penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama 

dengan penelitian eksperimen yaitu jika X, maka Y, hanya saja dalam 

penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel bebas 

(independen).1 

2. Desain Penelitian 

Setiap penelitian membutuhkan sebuah desain penelitian tertentu. 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah one-group present-posttest 

design yaitu desain penelitian yang menggunakan pre-test sebelum diberikan 

perlakukan dan post-test setelah diberikan perlakuan. Dengan demikian, hasil 

pelakuan dapat diketahui lebih akurat karena adanya perbandingan keadaan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sebelum dan sesudah 

penelitian maka bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

                                                           

1 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, Edisi 
Kedua (Cet. 3; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)h. 91. 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian (One Group Pretest-Posttest Design) 

Pre-test Tretment Post-test 

0₁ X 0₂ 

Desain Penelitian (One Group Pretest-Posttest Design) 

Keterangan : 

0₁ = Nilai pre-test sebelum diberi perlakuan 

X  = Perlakuan yang diberikan 

0₂ = Nilai post-test setelah diberi perlakuan 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah salah satu lembaga pendidikan PAUD 

yaitu RA Alauddin Makassar. Tempat atau lokasi tersebut terletak di Jl. Sultan 

Alauddin no. 63, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

90221. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Menurut 

Auguste Comte mengemukakan bahwa  paradigma ini didasarkan pada 

hukum-hukum dan prosedur-prosedur baku; ilmu dianggap berifat deduktif, 

berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkrit dan 

bersifat spesifik; ilmu dianggap nomotetis, yaitu didasarkan pada hukum-

hukum yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma 

positivistis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif.2 

Adapun pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

                                                           

2Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam 
ilmu komunikasi”. Wahana, Vol. 1, No. 10, (2016), h. 2. 
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menguji 

hipotesis.3 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagaiya, sehingga objek-objek ini 

dapat menjadi sumber data penelitian.4 

Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan dari peserta 

didik kelas B di RA Alauddin Makassar yang terdiri dari kelas B1, B2, B3, dan 

B4. Tabel berikut adalah akumulasi setiap kelas B: 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi 

Kelompok Jumlah Anak 

B1 8 

B2 11 

B3 10 

B4 9 

Jumlah 38 

2. Sampel 

Sampel penelitian menurut Sugiyono merupakan suatu faktor penting 

yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel 

penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut 

bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian. Sampel merupakan 

                                                           
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 23. 
4 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 175. 
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bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Dengan demikian, bagian elemen dari populasi merupakan sampel.5 

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik probalility sampling yaitu pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur populasi untuk dipilih 

sebagai sampel penelitian. Lebih tepatnya adalah metode simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada pada populasi itu.6 

Adapun alasan peneliti hanya mengambil 2 peserta didik perkelas 

karena peneliti menggunakan teknik simple random sampling. Dan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bahwa 

permainan ini yang telah diterapkan sebelum pandemi covid-19 dan 

memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak. Namun, selama 

pandemi pembelajaran dilaksanakan di rumah sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan penerapan kembali permainan bola 

bekel mengingat permaian ini cukup digemari oleh peserta didik terutama 

peserta didik perempuan. . Karena menggunakan teknik pengambilan simple 

random sampling  maka sampel yang terpilih adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Jumlah Sampel 

Kelompok 
Jumlah Anak 

Laki-laki Perempuan 

B1 1 1 

B2  2 

                                                           
5 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 175. 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan, h. 149. 
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B3  2 

B4 1 1 

Jumlah 8 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh informasi dari infoman yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan 

responnden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.7  

Dalam hal ini, peneliti berkunjung langsung ke lokasi penelitian dan 

mengobservasi atau mengamati kegiatan anak selama bermain bola bekel 

untuk mengetahui sejauh mana bola bekel berpengaruh terhadap 

kemampuan motorik halus pada anak 5-6 tahun di RA Alauddin Makassar. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen 

                                                           
7 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 226. 
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merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.8 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh 

dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang 

sama. Untuk dapat dikatakan instrumen penelitian yang baik, paling tidak 

memenuhi salah satu dari lima kriteria, yaitu: validitas, reliabilitas, sensititas, 

objektivitas dan filibilitas.9 

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian lembar 

pengamatan (pedoman observasi). Berikut merupakan intrumen berupa tes 

sebagai pedoman yang digunakan untuk observasi pengaruh permainan 

bekel terhadap perkembangan motorik halus anak yang sesuai dengan 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang telah diatur 

dalam Permendikbud Nomor 137 tahun 2004. Kisi-kisi intrumen tersebut 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Perkembangan Motorik Halus 

Anak 

Variabel Sub. Variabel Indikator 
Skor 

BB MB BSH BSB 

Motorik 
halus 

anak usia 
5-6 tahun 

Menggambar 
sesuai gagasannya 

Melambungkan 
bola sesuai arah 
dan menebarkan 
biji bekel ke lantai. 

    

Meniru bentuk Meniru permainan     

                                                           

8Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 229. 

9Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & SPSS (Kencana: Jakarta, 2017), h. 46. 
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bekel sesuai 
dengan tahapan 
permainan. 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media 
dan kegiatan 

Mengeksplorasi 
pergelangan 
tangan dalam 
permainan bola 
bekel. 

    

Menggunting 
sesuai dengan pola 

Posisi jari-jemari 
dalam memegang 
bola maupun biji 
bekel tepat pada 
saat melakukan 
permainan bola 
bekel. 

    

Menempelkan 
gambar dengan 

tepat 

Jari-jemari mampu 
mengatur posisi 
biji bekel dengan 
tepat. 

    

Mengekspresikan 
diri melalui 

gerakan 
menggambar 
secara rinci 

Memadukan 
koordinasi mata 
dan kelincahan 
tangan pada saat 
bermain bola bekel. 

    

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

Konverensi nilai skor dari indikator pengamatan adalah: 

BB : 1   BSH : 3 

MB : 2   BSB : 4 
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G. Validasi dan Reabilitasi Instrumen 

1. Validasi 

Validitas secara umum adalah mengukur apa yang seharusnya diukur.   

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar observasi. Sedangkan, uji 

validitas instrumen dalam penelitan ini dilakukan dengan validitas isi dan 

konstruk.  

a. Validitas Isi 

Validasi isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada 

pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional yang dinilai oleh ahli. 

Setelah melakukan uji validitas isi kepada ahli, instrumen direvisi sesuai 

dengan saran/masukan dari ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten 

tergantung dari ahli karena indikator instrumen telah valid atau tidak adalah 

ahli sudah menerima instrumen, baik isi maupun formatnya, tanpa ada 

perbaikan kembali.10 

Oleh karena itu, untuk mengetahui validitas isi intrumen dalam 

penelitian ini, maka disusun kisi-kisi terlebih dahulu, kemudian dilakukan 

koreksi terhadap item-item yang telah dibuat dengan konsultasi instrumen 

penelitian kepada dosen pembimbing. 

b. Validitas Konstruk 

Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan 

hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus 

jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan 

dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat, dan pertanyaan 

                                                           
10 Febrianawati Yusup, “Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Kuantitatif”. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, vol. 7. No.1 (2018), h. 2. 
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atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid 

secara validitas konstruk.11 

Sebelum divalidasi, instrumen disusun terlebih dahulu kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yang dapat memberikan 

masukan tentang instrumen yang telah disusun. Instrumen lembar observasi 

divalidasi oleh dosen pembimbing. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini sesuai dengan persetujuan dari ahli dan dosen 

pembimbing, yaitu apabila indikator instrumen, baik isi maupun formatnya 

sudah tidak ada perbaikan didalamnya. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi 

pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk 

mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik .12 Adapun pengelolahan dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian ini teknik analisis data yang menggunakan kuantitatif 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik tentang 

bagaimana cara menggambarkan, menguraikan, menjabarkan, atau 

mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Selain itu, statistik deskriptif 

juga meliputi teknik penyajian, pengorganisasia, pengumpulan, 

                                                           
11Febrianawati Yusup, “Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Kuantitatif”, h. 2-3. 
12 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, h 86. 
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penyederhanaan, dan pengumpulan data ke bentuk yang lebih mudah 

dimengerti, seperti bentuk grafik atau tabel. Kuantitatif deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial apa 

adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada .13 

Berikut langkah-langkah dalam penyusunan  distribusi frekuensi : 

a. Menghitung Rentangan atau Daeraeh Jangkauan (Range)  

            

Keterangan : 

J  : Daerah jangkauan 

Xmax : Nilai terbesar 

Xmin : Nilai terkecil 

b. Mean / Rata-rata Hitung 

 Nilai rata-rata sampel sebelum perlakuan 

 ̅  
∑  

 
 

 Nilai rata-rata sampel sesudah perlakuan 

 ̅  
∑  

 
 

Keterangan : 

Xi = Data pengukuran sebelum perlakuan 

Yi = Data pengukuran sesudah perlakuan 

N = Jumlah responde/data 

c. Standar Deviasi 

 Nilai deviasi sampel sebelum perlakuan 

                                                           

13 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & SPSS, h. 181. 
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   √
 (    ̅) 

   
 

 Nilai varians sampel sesudah perlakuan 

   √
 (    ̅) 

   
 

Keterangan : 

Sx   : nilai deviasi standar sampel sebelum perlakuan 

Sᵧ   : nilai deviasi standar sampel sesudah perlakuan 

d. Varians 

 Nilai varians sebelum perlakuan 

  
    

(    ̅) 

   
 

 Nilai varians sesudah perlakuan 

  
    

(    ̅̅) 

   
 

Keterangan : 

  
   : nilai varians sampel sebelum perlakukan 

  
   : nilai varians sampel sesudah perlakuan 

e. Kategorisasi 

Untuk mengkategorikan pengaruh permainan bola bekel terhadap 

perkembangan motorik halus peserta didik kelas B maka menggunakan 

kategorisasi variabel berjenjang dengan mengacu pada sebaran dan standar 

deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rendah :    (      ( )) 

Sedang : (      ( ))    (     ( )) 

Tinggi  :    (     ( )) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Rhaudatul Athfal Alauddin Makassar atau RA Alauddin Makassar 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang setara dengan TK (Taman 

Kanak-Kanak). RA Alauddin Makassar terletak di Jl. Sultan Alauddin No. 63, 

Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekolah ini terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan Kelompok B masing-masing 

kelompok terbagi menjadi beberapa kelas. Kelompok A terdiri dari 1 kelas 

sedangkan kelompok B terdiri dari 4 Kelas. Sekolah tersebut difasilitasi 

dengan ruang kelas, lemari, kantor, toilet, alat bermain (indoor dan outdoor), 

dan taman. Adapun nama kepala sekolahnya ialah ibu Aisyah, S.Pd.  

RA Alauddin Makassar memiliki visi yaitu pengembangan potensi 

emosional spiritual dan intelektual anak didik menuju pembentukan akan 

saleh. Adapun misinya yaitu: (a) mendidik anak sesuai kebutuhan pribadi 

anak, (b) membiasakan dalam pembentukan kepribadian, (c) memberi 

contoh untuk diteladani. 

Selain visi misi RA Alauddin Makassar juga memiliki tujuan lain yaitu: 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik agar menjadi anak 

yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa dengan mengutamakan 

perilaku/etika sejak dini.  
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2. Deskripsi Umum Hasil Penelitian Motorik Halus Anak Usia 5-6 

Tahun Di Ra Alauddin Makassar 

a. Range (Pre-test) 

            

J = 13 - 8 

J = 5 

Range (Post-test) 

            

J = 23 - 17 

J = 6 

b. Rata-rata Hitung (Mean) Data Tunggal (Pre-test) 

 ̅  
∑  

 
 

 ̅  
                    

 
 

 ̅  
  

 
 

 ̅ = 10.25 

Rata-rata Hitung (Mean) Data Tunggal (Post-test) 

 ̅  
∑  

 
 

 ̅  
                       

 
 

 ̅  
   

 
 

 ̅ = 20.12 
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c. Standar Deviasi (Pre-test) 

   √
 (    ̅) 

   
 

   √
     

   
 

   √
     

 
 

        Dibulatkan menjadi 2 

Standar Deviasi (Post-test) 

   √
 (    ̅) 

   
 

   √
     

   
 

   √
     

 
 

        Dibulatkan Menjadi 2 

3. Deskripsi Motorik Halus Anak Sebelum Melakukan Permainan 

Bola Bekel Di RA Alauddin Makassar 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung menggunakan 

instrumen penelitian berupa pedoman observasi kemampuan motorik halus 

anak sebelum melakukan permainan bola bekel pada sampel penelitian kelas 

B RA Alauddin Makassar. Hasil penelitian pada kelompok eksperimen 

sebelum permainan bola bekel menunjukkan bahwa kemampuan motorik 

halus peserta didik masih kurang dan belum berkembang dengan baik. 

Proses penilaian hasil observasi motorik halus peserta didik dilakukan 

melalui penggunaan instrumen penilaian BB (Belum Berkembang) dengan 

nilai skor 1, MB (Mulai Berkembang) dengan nilai skor 2, BSH (Berkembang 
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Sesuai Harapan) dengan nilai skor 3, dan BSB (Berkembang Sangat Baik) 

dengan nilai skor 4. Instrumen pengamatan berisi 6 butir penilaian tentang 

bagian-bagian perkembangan motorik halus peserta didik dan adapun 

jumlah peserta didik yang mengikuti pretest sebanyak 8 orang 2 diantanya 

adalah peserta didik laki-laki. 

Hasil pretest yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh permainan 

bola bekel terhadap perkembangan motorik halus anak pada peserta didik 

kelas B RA Alauddin Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Perkembangan Motorik Halus Anak (Pretest) 

No. Nama Anak Nilai Pretest 

1 KH 8 

2 K 11 

3 M 9 

4 S 8 

5 F 10 

6 Z 11 

7 H 13 

8 F 12 

Sumber data: Hasil Observasi Perkembangan Motorik Halus Anak Sebelum 

Perlakuan (Pretest) 
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Gambar 4.1 Grafik Nilai Pre-test Perkembangan Motorik Halus Anak 

Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada perkembangan motorik 

halus peserta didik sebelum melakukan permainan bola bekel: 

a. Menghitung rentang atau daerah jangkauan (Range) 

            

J = 13 - 8 

J = 5 

b. Rata-rata Hitung (Mean) 

 ̅  
∑  

 
 

 ̅  
                    

 
 

 ̅  
  

 
 

 ̅ = 10.25 
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Tabel 4.2 Nilai Statistik Pre-test Perkembangan Motorik Anak 

No. Nilai (Xi) Rata-rata ( ̅) (Xi- ̅ (Xi- ̅)2 

1 8 10.25 2.25 5.06 

2 11 10.25 0.75 0.56 

3 9 10.25 1.25 1.56 

4 8 10.25 2.25 5.06 

5 10 10.25 0.25 0.06 

6 11 10.25 0.75 0.56 

7 13 10.25 2.75 7.56 

8 12 10.25 1.75 3.06 

Jumlah 82 - 12 23.48 

c. Standar Deviasi 

 

   √
 (    ̅) 

   
 

   √
     

   
 

   √
     

 
 

    1.8 Dibulatkan menjadi 2 

d. Varians 

  
    

(    ̅) 

   
 

  
   

     

   
 

  
   

     

 
 

  
    3.35 Dibulatkan menjadi 3 



53 
 

 
 

e. Kategorisasi 

Berdasarkan data hasil pre-test perkembangan motorik halus peserta 

didik kelas B RA Alauddin Makassar diperoleh nilai terendah 8, nilai tertinggi 

13, nilai rata-rata 10.25, dan nilai standar deviasi 2. Data pre-test 

perkembangan motorik halus peserta didik dapat diketahui dengan 

mengkategorikan nilai tiap anak. Adapun interval pre-test perkembangan 

motorik halus anak digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Rendah :    (      ( )) 

        (          ( )) 

                

             

          (          ) 

Sedang  : (      ( ))    (     ( )) 

     (          ( ))    (         ( )) 

(       )    (       ) 

             

       

Tinggi  :    (     ( )) 

        (         ( )) 

        (       ) 

              Dibulatkan menjadi 12 
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Tabel 4.3 Kategorisasi Persentase Pre-Test Perkembangan Motorik 

Halus Anak 

Batas Kategori Interval fi Kategori Persentase 

   (      ( )) X   2 Rendah 25% 

(      ( ))    (     ( ))        4 Sedang 50% 

   (     ( ))      2 Tinggi 25% 

Jumlah - 8 - 100% 

Gambar 4.2 Diagram Kategori Persentase Pre-test Perkembangan 

Motorik Halus Anak 

 

 

Berdasarkan tabel dan gambar yang terterah di atas, dapat diketahui 

bahwa hasil pre-test perkembangan motorik halus pada peserta didik kelas B 

RA Alauddin Makassar memperoleh persentase 25% anak pada kategori 

rendah dengan jumlah 2 anak, 50% pada kategori sedang dengan jumlah 4 

anak, dan 25% berapa pada kategori tinggi dengan jumlah 2 anak. Karena 

keseluruhan peserta didik yang mengikuti pre-test sebanyak 8, maka dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa hasil pre-test berada pada kategori sedang. 

 

 

25% 

50% 

25% 

pre-test 

Rendah Sedang Tinggi
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Berikut rumus menghitung mean hipotetik untuk menentukan nilai 

standar motorik halus pada peserta didik: 

   
 ⁄ (         )   

  
 ⁄ (   )  

    ⁄ (  )  = 15 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui nilai rata-rata pre-test 

yang diperoleh sebesar 10,25 sedangkan mean hipotik yang diperoleh 

sebesar 15. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh pada saat pre-test lebih rendah daripada mean hipotik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik halus peserta 

didik pada kelas B RA Alauddin Makassar belum mencapai nilai ideal 

sehingga perlu dikembangkan dengan memberikan stimulus salah satunya 

dengan permainan bola bekel. 

4. Deskripsi Motorik Halus Anak Sesudah Melakukan Permainan 

Bola Bekel 

Hasil penelitian perkembangan motorik halus peserta didik setelah 

melakukan permainan bola bekel pada kelas B RA Alauddin Makassar 

dilakukan dengan peragaan secara langsung oleh peneliti kemudian 

diperagakan pula oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan 

yaitu BB (Belum Berkembang) dengan nilai skor 1, MB (Mulai Berkembang) 

dengan nilai skor 2, BSH (Berkembang Sesuai Harapan) dengan nilai 3, dan 

BSB (Berkembang Sangat Baik) dengan nilai skor 4 dengan menggunakan 6 

butir instrumen penelitian yang berisi tentang kemampuan motorik halus 
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anak sedangkan yang mengikuti post-test sebanyak 8 orang diantaranya 2 

laki-laki dan 6 perempuan. 

Pemberian post-test  pada peserta didik dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh permainan bola bekel terhadap peserta didik kelas B RA Alauddin 

Makassar. Adapaun hasil post-test yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nilai post-test Perkembangan Motorik Halus Anak 

No. Nama Anak Nilai Post-test 

1 KH 17 

2 K 22 

3 M 19 

4 S 11 

5 FA 22 

6 Z 19 

7 H 23 

8 FI 22 

Sumber Data: Hasil Observasi Post-test Perkembangan Motorik Halus Anak 

Gambar 4.3 Grafik Nilai Post-test Perkembangan Motorik Halus Anak 
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Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada perkembangan motorik 

halus peserta didik setelah melakukan permainan bola bekel: 

a. Menghitung Rentangan Atau Daerah Jangkauan (Range) 

            

        

    

b. Rata-rata Hitung (Mean) 

 ̅  
∑  

 
 

 ̅  
                       

 
 

 ̅  
   

 
 

 ̅        

Tabel 4.5 Nilai Statistika Post-test Perkembangan Motorik Halus Anak 

No. Nilai (Xi) Rata-rata ( ̅) (Xi -  ̅) (      ̅)  

1 17 20.12 3.12 9.73 

2 22 20.12 1.88 3.53 

3 19 20.12 1.12 1.25 

4 17 20.12 3.13 9.73 

5 22 20.12 1.88 3.53 

6 19 20.12 1.12 1.25 

7 23 20.12 2.88 8.29 

8 22 20.12 1.88 3.53 

Jumlah 161 - 17.01 40.84 
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c. Standar Deviasi 
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       Dibulatkan menjadi 2 

d. Varians 

  
    

(    ̅̅) 

   
 

  
   

     

   
 

  
   

     

 
 

  
        

e. Kategorisasi 

Hasil penelitian (post-test) perkembangan motorik halus pada peserta 

didik kelas B RA Alauddin Makassar diperoleh nilai terendah 17, nilai 

tertinggi 23, nilai rata-rata 20.12, dan nilai deviasi 2.16 apabila dibulatkan 

menadi angka 2. Kategorisasi data post-test dapat diketahui dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Rendah :    (      ( )) 

        (          ( )) 

                

        (      

           (dibulatkan) 
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Sedang : (      ( ))    (     ( )) 

     (          ( ))    (         ( )) 

(       )    (       ) 

              

             (dibulatkan) 

Tinggi  :    (     ( )) 

        (         ( )) 

        (       ) 

              

           (dibulatkan) 

Tabel 4.6 Kategorisasi Persentase Post-test perkembangan Motorik 

Halus Anak 

Batas Kategori Interval Fi Kategori Persentase 

   (      ( ))      2 Rendah 25% 

(      ( ))    (     ( ))         2 Sedang 25% 

   (     ( ))      4 Tinggi 50% 

Jumlah - 8 - 100% 

 

Gambar 4.4 Diagram Ketegori Persentase Post-test Perkembangan 

Motorik Halus Anak 
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Berdasarkan tabel dan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa 

perkembangan motorik halus pada peserta didik kelas B RA Alauddin 

Makassar setelah melakukan permainan bola bekel (post-test) terdapat 25% 

berada pada kategori rendah dengan jumlah 2 anak, 25% berada pada 

kategori sedang dengan jumlah 2 anak, dan 50% berada pada kategori tinggi 

dengan jumlah 4 anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil persentase post-

test berada pada kategori tinggi. 

Berikut rumus untuk menghitung mean hipotetik untuk menentukan 

nilai standar perkembangan motorik halus anak: 

   
 ⁄ (         )   

   
 ⁄ (   )  

   
 ⁄ (  ) 

 = 15 

Berdasarkan data yang tertera di atas, dapat diketahui nilai mean 

hipotetik yang diperoleh adalah 15 sedangkan nilai rata-rata post-test adalah 

20,12. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean hipotetik lebih rendah dari 

nilai rata-rata 15 < 20,12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan motorik halus peserta didik kelas B RA Alauddin Makassar telah 

mencapai nilai ideal, sehingga terdapat pengaruh permainan bola bekel 

terhadaap perkembangan motorik halus pada peserta didik . 

5. Deskripsi Pengaruh Positif Permainan Bola Bekel Terhadap 

Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di RA 

Alauddin Makassar 

Hasil penelitian yang dilakukan pada kelas B RA Alauddin Makassar 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil sebelum dan setelah 
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melakukan permainan bola bekel.  Berikut merupakan tabel dan gambar 

grafik perbandingan antara hasil pre-test dan post-test : 

Tabel 4.7 Nilai Hasil Pre-test dan Post-test  Permainan Bola Bekel 

No. Nama Anak 
Nilai 

Pre-test Post-test 

1 KH 8 17 

2 K 11 22 

3 M 9 19 

4 S 8 17 

5 FA 10 22 

6 Z 11 19 

7 H 13 23 

8 FI 12 22 

Jumlah Rata-rata 10.25 20.12 
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Gambar 4.5 Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Permainan Bola Bekel  

Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

hasil pre-test dan post-test memiliki perbedaan yang cukup jelas. Grafik 

berwarna biru menunjukakan nilai pre-test, sedangkan grafik yang berwarna 

orange menunjukkan nilai post-test. Adapun untuk nilai maksimun dan 

minimun dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Nilai Maksimun dan Minimun Hasil Pre-test dan Post-test pada 

Permainan Bola Bekel 

Statistik 
Nilai Statistik Kelas Eksperimen 

Pre-test Eksperimen Post-test Eksperimen 

Jumlah Sampel 8 8 

Nilai Terendah 8 17 

Nilai Tertinggi 13 23 

Berdasarkan pemaparan tabel dan grafik  diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai minimun yang diperoleh pada saat pre-test adalah 8 dan nilai 
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maksimunnya adalah 13, sedangkan nilai minimun yang diperoleh pada saat 

post-test adalah 17 dan nilai maksimun yang diperoleh adalah 23. 

B. Pembahasan 

1. Motorik Halus Anak Sebelum Melakukan Permainan Bola Bekel 

Di RA Alauddin Makassar  

Berdasarkan hasil data pre-test perkembangan motorik halus peserta 

didik yang telah dilakukan terkait dengan permainan bola bekel diperoleh 

nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 13, dan nilai rata-rata 10.25. Adapun 

persentase hasil pre-test terdapat 25% anak berapa pada kategori rendah 

yaitu dengan jumlah 2 anak, 50% berada pada kategori sedang dengan 

jumlah 4 anak dan 25% berapa pada kategori tinggi dengan jumlah 2 anak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pre-test perkembangan 

motorik halus anak berada pada kategori sedang, sehingga hal tersebut perlu 

untuk ditingkatkan. 

Motorik halus pada perserta didik kelas B RA Alauddin Makassar 

sebelum melakukan permainan bola bekel pada masing-masing indikator 

penilaian masih ada yang kurang berkembang. Hal tersebut dapat dillihat 

dari perolehan nilai pre-test motorik halus pada indikator pertama yaitu 1.1 

yakni melambungkan bola sesuai arah dan menebarkan biji bekel ke lantai. 

Anak berinisial KH memperoleh skor 1 dengan kriteria BB (Belum 

Berkembang), anak berinisial K memperoleh skor 2 dengan kriteria MB 

(Mulai Berkembang), anak berinisial M memperoleh skor 2 dengan kriteria 

MB (Mulai Berkembang), anak berinisial S memperoleh skor 1 dengan 

kriteria BB (Belum Berkembang), anak berinisial FA memperoleh skor 2 

dengan kriteria MB (Mulai Berkembang), anak berinisial Z memperoleh skor 

2 dengan kriteria MB (Mulai Berkembang), anak berinisial H memperoleh 
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skor 2 dengan kriteria MB (Mulai Berkembang), dan terakhir anak berinisial 

FI memperoleh skor 2 dengan kriteria MB (Mulai berkembang). 

Indikator 1.2 yaitu meniru permainan bekel sesuai dengan tahapan 

permainan. Anak yang berinisial KH, K, M, S, FA, Z masing-masing 

memperoleh skor 1 dengan kriteria BB (Belum berkembang), sementara 2 

peserta didik lainnya yang berisial H dan FI memperoleh skor 2 dengan 

kriteria MB (Mulai Berkembang). 

Indikator 1.3 yaitu mengeksplorasi pergelangan tangan dalam 

permainan bola bekel. Pada indikator ini, peserta didik yang berinisial KH, M, 

S memperoleh skor 1 dengan kriteria BB (Belum Berkembang) dan peserta 

didik lainnya yang  berinisial K, FA, Z , H dan FI memperoleh skor 2 dengan 

kriteria MB (Mulai Berkembang). 

Indikator 1.4 yaitu posisi jari-jemari dalam memegang bola maupun 

biji bekel tepat pada saat melakukan permainan bola bekel. Pada indikator 

intrumen ini semua peserta didik memperoleh skor yang sama yakni 2 

dengan kriteria MB (Mulai Berkembang). 

Indikator 1.5 jari-jemari mampu mangatur posisi biji bekel dengan 

tepat.  Peserta didik yang berinisial H yang memperoleh skor 3 dengan 

kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), sedangkan ketujuh peserta didik 

lainnya yang berisial KH, K, M S, FA, Z dan FI memperoleh skor 2 dengan 

kritria MB ( Mulai Berkembang). 

Indikator 1.6 yaitu memadukan koordinasi mata dan kelincahan 

tangan pada saat bermain bola bekel. Perserta didik yang berinisial KH, M, S, 

FA memperoleh skor 1 dengan kriteria BB (Belum Berkembang), sedangkan 

peserta didik lainnya yang berinisial K, Z, H dan FI memperoleh skor 2 

dengan kriteria (Mulai Berkembang). 



65 
 

 
 

Perkembangan motorik halus sebelum diberikan perlakuan 

permainan bola bekel, sebagian besar anak masih ada pada kategori sedang 

atau belum berkembang dengan baik. Kemampuan motorik anak berbeda-

beda, ada yang lambat dan ada yang perkembangannya sesuai tergantung 

pada kematangan anak. Oleh karena itu, sejak usia dini aspek perkembangan 

motorik terkhusus motorik halus dapat distimulus melalui kegiatan yang 

menyenangkan. Diantara kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan bermain, 

gerakan motorik anak akan berdampak positif pada aspek perkembangan 

lainnya. Permainan bola bekel, kelereng, bakiak dan sejenisnya dapat 

meningkatkan motorik halus anak hal ini dapat dilihat saat anak 

menggenggam, menjentik dan menjumput.1 

2. Motorik Halus Anak Setelah Melakukan Permainan Bola Bekel Di 

RA Alauddin Makassar  

Hasil post-test perkembangan motorik halus anak setelah diberikan 

perlakuan memperoleh nilai terendah 18 dan nilai tertinggi 23 dengan nilai 

rata-rata 20,12. Persentase hasil post-test menunjukkan bahwa terdapat 25% 

anak berada pada kategori rendah, 25% lainya berada pada kategori sedang, 

dan 50% berada pada kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

permainan bola bekel yang dilakukan pada kelas B RA Alauddin memberikan 

efek atau pengaruh terhadap perkembangan motorik halus. 

Motorik halus peserta didik di RA Alauddin Makassar setelah 

melakukan permainan bola bekel masing-masing indikator mengalami 

perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai post-test motorik 

halus pada indikator 1.1 yaitu melambungkan bola sesuai arah dan 

menebarkan biji bekel ke lantai. Peserta didik yang berinisial KH 

                                                           
1
Selviana, dkk., “Identifikasi Permainan Tradisional  Untuk Meningkatkan Perkembangan 

Anak Usia Dini di Kota Mataram”, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, vol. 7 No. 3 (2022), h. 5. 
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memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), 

peserta didik berinisial K memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB 

(Berkembang Sangat Baik), Peserta didik berinisial M memberoleh skor 4 

dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat Baik), peserta didik berinisial S 

memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), 

peserta didik berinisial FA memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB 

(Berkembang Sangat Baik), peserta didik berinisial Z memberoleh skor 3 

dengan kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), peserta didik berinisial H 

memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat Baik), dan 

peserta didik yang berinisial FI memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB 

(Berkembang Sangat Baik). 

Indikator 1.2 yaitu meniru permainan bekel sesuai dengan tahapan 

permainan. Peserta didik yang berinisial KH dan S memperoleh skor 2 

dengan kategori MB (Mulai Berkembang), sedangkan peserta didik lainnya 

yang berinisial K, M, FA, H dan FI memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan). 

Indikator 1.3 yaitu mengeksplorasi pergelangan tangan dalam 

permainan bola bekel. Peserta didik yang berinial KH, M, S, Z dan FI 

memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), 

sedangkan peserta didik yang berinisial K, FA dan H memperoleh skor 4 

dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat Baik). 

Indikator 1.4 yaitu posisi jari-jemari dalam memegang bola maupun 

biji bekel tepat pada saat melakukan bermainan bola bekel. Peserta didik 

yang berinisial M memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan), sedangkan peserta didik lainnya yang berinisial KH, K, S, FA, 
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Z, H dan FI memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat 

Baik). 

Indikator 1.5 yaitu jari-jemari mampu mengatur posisi biji bekel 

dengan tepat. Peserta didik yang berinisial S memperoleh skor 2 dengan 

kriteria MB (Mulai Berkembang), sedangkan peserta didik lainnya yang 

berinisial KH, K M dan Z memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan), dan peserta didik yang berinisial FA, H dan FI 

memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat Baik). 

Indikator 1.6 yaitu memadukan koordinasi mata dan kelincahan 

tangan pada saat bermain. Peserta didik berinisial KH memperoleh skor 2 

dengan kriteria MB (Mulai  Berkembang), sedang peserta didik lainnya yang 

berinisia l M, S, FA dan Z memperoleh skor 3 dengan kriteria BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan), dan Peserta didik yang berinisial K, H dan FI 

memperoleh skor 4 dengan kriteria BSB (Berkembang Sangat Baik). 

Permainan bola bekel ini baru pertama kali dilakukan oleh peserta 

didik kelas B tahun ini. Sebelumnya menurut keterangan kepala sekolah 

permainan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan dan seiring berjalannya 

waktu dan pergantian peserta didik ditambah selama ini mereka belajar di 

rumah akibat pandemi covid-19, sehingga permainan ini tidak lagi 

diterapkan di sekolah. Peserta didik sangat antusias untuk ikut bermain bola 

bekel karena sebagian dari mereka ada yang tidak mengenal permainan 

tersebut. Pada saat pemberian perlakukan post-test permainan bola bekel, 

peneliti memberikan contoh cara bermain, kemudian memberikan 

kesempatan bagi setiap peserta didik untuk bermain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Selviana, dkk., dengan judul “Identifikasi Permainan Tradisional Untuk 
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Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Kota Mataram”. Yang 

menunjukkan bahwa aspek perkembangan dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan permainan tradisional diantaranya permainan bola bekel yang 

dinilai mampu meningkatkan motorik halus anak, hal ini dapat dilihat ketika 

anak menggenggam, menjumput, melempar dan menangkap bola serta 

menyebarkan biji bekel.2 Selain itu penelitian lain yang sejalan dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yeni Rahman Al-Ningsi 

dengan judul “Manfaat Permainan Tradisional Bola Bekel Terhadap 

Perkembangan Anak Usia Dini”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

aspek fisik-motorik terstimulus dalam permainan bola bekel, hal ini dapat 

dilihat dari segi ketika anak melempat bola, menangkap bola, melempar biji 

bekel dan mengambil biji bekel. Motorik terstimulus karena dalam 

permainan bola bekel anak akan menggerakan tangannya untuk melakukan 

kegiatan tersebut.3 

3. Deskripsi Pengaruh Positif Permainan Bola Bekel  Terhadap 

Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di RA 

Alauddin Makassar 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas B RA Alauddin 

Makassar  adalah terdapat pengaruh positif permainan bola bekel terhadap 

perkembangan motorik halus peserta didik. Penelitian dilakukan dengan 

mengambil sampel sebanyak 8 yang terdiri dari pengambilan 2 anak masing-

masing kelas. Perolehan nilai pre-test terendah adalah 8 dan nilai tertinggi 

adalah 13, sedangkan nilai post-test yang terendah adalah 17 dan nilai 

                                                           
2
Selviana, dkk., “Identifikasi Permainan Tradisional Untuk Meningkatkan Perkembangan 

Anak Usia Dini di Kota Mataram”, h.4. 

3
Yeni Rahman Al-Ningsih, “Manfaat Permainan Tradisional Bola Bekel Terhadap 

Perkembangan Anak Usia Dini”, h. 7. 
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tertinggi adalah 23. Nilai rata-rata pre-test adalah 10.15 dan berada pada 

kategori rendah, sedangkan nilai rata-rata post-test adalah 20.12 yang berada 

pada kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permainan 

bola bekel memiliki pengaruh terhadap perkembangan motorik halus pada 

peserta didik. 

Faktor pendukung dari penelitian ini adalah kesediaan kepala sekolah 

dan guru-guru untuk mengizinkan peneliti menggunakan fasilitas sekolah 

sebagai sarana lokasi penelitian permainan bola bekel dan membantu untuk 

memilih sampel dari masing-masing kelas untuk mengikuti penelitian ini. 

Adapun faktor penghambat yang dihadapi selama penelitian 

diantaranya sebagai berikut: 1) Peserta didik yang sudah melakukan 

kegiatan merasa jenuh saat menunggu giliran untuk bermain. 2) Beberapa 

peserta didik mengganggu peserta didik yang masih bermain. 3) Waktu yang 

digunakan selama penelitian terbilang cukup singkat karena kegiatan 

sekolah yang cukup padat. Namun demikian, peneliti bisa mengatasi 

hambatan tersebut dengan memberikan pengertian kepada siswa untuk 

sabar menunggu giliran dan tidak mengganggu teman-temannya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perkembangan motorik halus peserta didik pada kelas B RA Alauddin 

Makassar sebelum permainan bola bekel memperoleh nilai terendah 

8, nilai tertinggi 13, dan nilai rata-rata yaitu 10,25. 

2. Perkembangan motorik halus peserta didik pada kelas B RA Alauddin 

Makassar mengalami peningkatan setelah melakukan permainan bola 

bekel, hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai terendah pada saat 

post-test sebesar 17 sedangkan nilai tertinggi adalah 23 dengan rata-

rata sebesar 20,12. 

3. Terdapat pengaruh antara sebelum dan sesudah melakukan 

permainan bola bekel pada kelas B RA Alauddin Makassar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan nilai rata-rata sebelum dan 

sesudah melakukan permainan bekel. Nilai rata-rata post-test  sebesar 

20,12 lebih besar daripada nilai rata-rata pre-test  sebesar 10,25 

dengan selisih nilai sebesar 9, 87. Adapun persentase dari nilai pre-

test yang masuk dalam kategori rendah 25%, kategori sedang 50%, 

dan kategori tinggi 25%. Sedangkan persentase dari nilai post-test 

yang masuk kategori rendah 25%, kategori sedang 25%, dan kategori 

tinggi 50%. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa 

terdapat pengaruh permainan bola bekel terhadap perkembangan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di RA Alauddin Makassar. 

 



71 
 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan penelitian di RA Alauddin Makassar dapat 

diketahui implikasi dari permainan bola bekel diantaranya yaitu: 

1. Bagi peserta didik. Diharapakan bagi setiap peserta didik agar 

sesering mungkin melakukan aktivitas – aktivitas yang melibatkan 

fisik agar motoriknya bisa berkembang dengan baik. 

2. Bagi orang tua peserta didik. Diharapkan untuk melakukan banyak 

aktivitas bermain yang melibatkan fisik anak salah satunya dengan 

permainan bola bekel agar motorik anak-anak bisa lebih kuat dan 

lincah. 

3. Bagi pendidik. Diharapkan untuk bisa menerapkan berbagai macam 

permainan-permainan tradisional maupun modern untuk 

meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak. 

4. Bagi sekolah. Diharapkan untuk bisa memfasilitasi permainan yang 

beragam agar anak-anak bisa belajar sambil bermain. Selain itu, 

permainan juga bisa meningkatkan berbagai aspek perkembangan 

salah satunya yaitu fisik-motorik anak. 

5. Bagi masyarakat. Diharapkan untuk mendukung kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolah selama kegiatan tersebut bernilai positif dan 

memberikan manfaat bagi orang lain. 

6. Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan untuk mengembangkan proses 

penelitian selanjutnya dengan mengvariasikan pada variabel-variabel 

lainnya.
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Lampiran 2: Dokumentasi 

Gambar 5.1 Media Permainan Bola dan Biji Bekel 

Gambar 5.2 Kegiatan Memberikan Contoh Permainan Bola Bekel 
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Gambar 5.3 Kegiatan Permainan Bola Bekel Peserta Didik 
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