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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, sesuai SKB 

Menag dan Mendikbud Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ‘s es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha ح

 Kha Kh kadang ha خ

 Dal D De د

 Zal ‘z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ
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 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 ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanpa diberi tanda apapun. 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 monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya᷄’ Ai a dan i ى᷄

 Fathah dan wau Au a dan u و᷄
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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 

ا׀ ى ...  ᷄...... Fathah dan alif atau ya Ā A 

 Kasrah dan ya Ī I ى

 Dammah dan wau Ū U و᷄

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah 

yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir 

dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang 

al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasi kan dengan ha (h). 

 
5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah ۑ, maka ia ditransliterasi seperti huruf 

maddah menjadi ī. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan 

dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, 

kata sandang ditransliterasi seperti biasa al- , baik ketika diikuti oleh 

huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

 
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. 

 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, 

atau lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 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. 

 
9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  
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Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz 

al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 
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, dan 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 ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. = subhanallahuwata’ala 

2. saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam 

3. H  = Hijriah 

4. M  = Masehi 

5. SM  = Sebelum Masehi 

6. Qs…/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4. 

7. HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama : Intan Permata Dilla 
NIM : 20900121003 
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul :Penerapan Permainan Tradisional Congklak Dalam          

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 
5-6 Tahun Di TK Mawar 

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Mengetahui kemampuan berpikir 
simbolik anak usia 5-6 tahun sebelum melakukan permainan tradisional 
congklak di kelas B2 TK Mawar Somba Opu; b) Mengetahui kemampuan 
berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di kelas B2 TK Mawar Somba Opu 
setelah bermain permainan congklak; c) Mengetahui apakah ada pengaruh 
penerapan permainan tradisional congklak terhadap peningkatan berpikir 
simbolik anak di kelas B2 TK Mawar Somba Opu. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
desain Pre-Experimental Design dengan bentuk desain one grup pretest 
posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang berada 
di kelas B2 TK Mawar Somba Opu Kabupaten Gowa yang berjumlah 16 anak. 

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
nonprobabilitiy sampling (pengambilan sampel secara bukan random) yaitu 
menggunakan teknik pengambilan purposive dilakukan atas tujuan tertentu., 
1) peserta didikkelas B, 2) kemampuan mengenal simbolik huruf dan 
angkamasih kurang., 3) belum pernah menerapkan permainan tradsional 
congklak. Instrumen dari penelitian ini menggunakan tes tulis, lembar 
observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan statistik 
deskriptif dan statistik inferensial. 

Hasil penelitian yang diperoleh yakni: (1) kemampuan berpikir 
simbolik anak usia 5-6 tahun sebelum melakukan permainan tradisional 
congklak di kelas B2 TK Mawar Somba Opu, ditemukan hasil nilai terendah 11, 
nilai tertinggi 22 dan nilai raa-rata 16. (2) kemampuan berpikir simbolik anak 

usia 5-6 tahun sesudah penerapan permainan tradisional congklak di kelas B2 
TK Mawar Somba Opu ditemukan hasil nilai terendah 22, nilai tertinggi 32 dan 
nilai rata-rata sebesar 28,31. (3) adapun pengaruh dari penerapan permainan 
tradisional congklak terhadap kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 
tahun di TK Mawar Somba Opu yaitu terlihat dari hasil pretest sebesar 16 dan 
nilai posttest sebesar 28,31, maka terdapat pengaruh terhadap penerapan 
permainan congklak di kelas B2 TK Mawar Somba Opu. 

Dapat dilihat terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sebelum 
dan sesudah permainan tradisional congklak, dilihat dari uji normalitas, uji-t. 
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hal ini dapat dilihat dari nilai uji-t sebesar -27,128 dengan p sebesar 0,001 
karena nilai p < 0,005 yang berarti hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini 
diterima, sehingga terdapat pengaruh positif permainan tradisional congklak 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir simbolik di TK Mawar Somba Opu 
Kabupaten Gowa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa keemasan pada anak juga dikenal sebagai Golden Age, Golden Age 

adalah ketika otak bayi tumbuh paling cepat dalam kehidupannya. Ini terjadi 

pada saat bayi di kandungan sampai usia dini, yaitu usia 0 hingga 6 tahun. 

Namun, periode masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia empat 

tahun adalah periode yang paling penting dalam hidupnya. Selama periode ini, 

otak anak berkembang dengan cepat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk 

memberikan fokus yang lebih intens kepada anak-anak di usia dini mereka. 

Selain forum pendidikan anak usia dini, orang tua juga ikut terlibat dalam 

memberikan pembelajaran terhadap anaknya. Perkembangan pada masa ini 

menjadi dasar awal penentu bagi perkembangan selanjutnya.1 

 Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan atau stimulus untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, pendidikan anak usia dini adalah program 

pendidikan yang berfokus pada tahap awal perkembangan anak dengan 

tujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan berbagai aspek 

 

1 Miftahul Jannah, Perkembangan Otak Pada Masa Anak Usia Dini, (Jurnal Analytical 
Biochemistry, Vol 11 No.1, 2022), h. 1–5. 
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pertumbuhan mereka. 1  Tahap pertentangan tahap awal, masa eksplorasi, 

masa identifikasi, masa sensitivitas, dan masa bermain adalah beberapa 

konsep yang dikemukakan dalam perkembangan anak usia dini, konsep 

tersebut di perkuat oleh informasi yang di temukan oleh pakar neurologi. Para 

ahli neurologi telah menyatakan bahwa otak bayi terdiri dari 100-200 miliar 

sel saraf atau neuron yang tersedia untuk membentuk ikatan antarsel pada 

saat kelahiran.2 

 Pada usia delapan tahun, sekitar setengah (50%) dari kapasitas 

kemampuan kecerdasan manusia sudah tercapai, dan kecerdasan manusia 

mencapai puncaknya pada 100% ketika saraf tersebut terlibat dalam berbagai 

pengalaman akademik yang membantu, baik di rumah, masyarakat, dan 

sekolah. Sebagian besar pakar akademik setuju bahwa era emas ini hanya 

terjadi sekali dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan 

bahwa semua anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal, rangsangan harus sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka.3 

Pendidikan pertama kali seorang anak dimulai didalam rumahnya dan 

bersama dengan orang-orang yang berada dirumahnya, jika lingkungan 

keluarga di rumah diisi dengan hal-hal positif maka otomatis anak akan 

memunculkan kepribadian yang baik dan terarah. Pada dasarnya anak usia 

 

1 Yaswinda dan Gusmarni, Analisis Permendikbud Nomor 137 Dan 146 Dalam 
Pembelajaran PAUD, (Jurnal Ilmiah PTK PNF, Vol 17, No. 2, 2022), h.  70–76. 

2 Sri Tatminingsih, Hakikat Anak Usia Dini, (Jurnal Perkembangan Dan Konsep Dasar 
Pengembangan Anak Usia Dini, Vol, No. 1, 2021), h. 1–65. 

3 Badar Ibnu, T. A, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Kencana, 
2013) h. 86. 
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dini dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). 4 Sebagaimana sabda Nabi 

Shalallahu Alaihi Wasallam: 

بَوَاهُ  
َ
أ
َ
رَةِ ف

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَلَّ

ُ
د
َ
ودٍ يُول

ُ
لُّ مَوْل

ُ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلَّ ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

وْ يُمَ 
َ
انِهِ أ َ صِِّّ

َ
وْ يُن

َ
انِهِ أ

َ
د سَانِهِ يُهَوِّ جِّ   

Artinya: 
“Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Setiap anak dilahirkan 
dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan 
menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi” (HR 
Bukhori Muslim). 

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil poin penting, bahwa 

pendidikan yang paling fundamental terletak pada lingkungan keluarga, orang 

tua memiliki peranan besar dalam membimbing dan mendidik anak-anak 

mereka, oleh karena itu mengapa orang tua memiliki peranan penting dalam 

dunia pendidikan anaknya, meski terkadang orang tua sering dihadapkan 

dengan kesibukan dunia kerja sehingga tidak bisa langsung ikut andil 

berperan sebagai pendidik, orang tua masih bisa memfasilitasi anaknya 

dengan memberikan pendidikan di jenjang sekolah (PAUD), maka guru 

merupakan pihak ketiga pengganti peran pendidik anak ketika di sekolah.5 

Pendidik PAUD diharapkan dapat mengembangkan enam aspek 

perkembangan anak yaitu agama dan moral, kognitif, sosial-emosional, 

bahasa, fisik motorik, dan seni. Struktur ini menekankan pada perkembangan 

kognitif.6  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

 

4 Thohirin dkk., Peran Dan Tanggung jawab Orang tua Terhadap Pendidikan Anak 
Perspektif Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, (Jurnal Al-Qalam Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 
Vol 15, No.1, 2023), h. 40–50. 

5  Chasanah Abidatul, Anak Usia Dini Dalam Pandangan Al-Quran, Al-Hadist Serta 
Pendapat Ulama Mafhum, ( Jurnal Ilmu Al-Qu’ran Dan Tafsir Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan 
Tafsir, Vol 4, No.1, 2021), h. 1-8. 

6  Siti Nurhayati dan Others, Generasi Emas Bermain Dan Permainan (Jurnal 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 4 No. 1, 2021), h. 1–13. 
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(STPPA) menetapkan standar untuk menilai perkembangan kognitif anak usia 

din, standar ini disesuaikan dengan tahapan usia anak. STPPA digunakan 

sebagai alat evaluasi untuk menilai kemampuan anak dalam semua aspek 

perkembangan dan pertumbuhan mereka, meliputi aspek kognitif, sosial-

emosional, bahasa, agama dan moral, seni, dan fisik motorik.7 

STTPA pada aspek perkembangan kognitif pada usia 5-6 tahun 

mencakup, belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, serta berpikir 

simbolik. Bermain adalah metode yang baik untuk meningkatkan aspek 

kognitif anak usia dini, taman Kanak-kanak merupakan lingkungan yang 

dirancang khusus untuk menjadi tempat bermain anak. Oleh karena itu, 

pendekatan pendidikan di taman kanak-kanak berfokus pada metode dan 

teknik bermain. Anak-anak dapat belajar tanpa tertekan dengan bermain. 

Anak usia dini secara alami memiliki keinginan untuk bermain, dan bermain 

memberikan kepuasan yang penting bagi perkembangan mereka. Anak-anak 

akan menemukan kesenangan dan kepuasan saat bermain secara individual 

atau bersama teman.8 

Seperti halnya dijelaskan pada kisah Rasululloh yaitu; Jika Hasan 

Husain menunggangi nabi saat beliau sedang mengerjakan shalat, beliau tidak 

akan menurunkan mereka sampai mereka sendiri yang turun. Jika melakukan 

rukuk, beliau merenggangkan agak lebar agar mereka bisa bermain-main di 

bawahnya. Abdullah Ibnu Syadad meriwayatkan, “saat Rasululloh mengimami 

shalat, tiba-tiba Husain datang lalu menaiki pundak beliau saat beliau sedang 

bersujud, beliaupun memperlama sujudnya sampai sahabat sedang mengira 

 

7  Kemdikbud, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini. 2023, h. 27. 

8 Hindun dan Nur Aisyah, Identifikasi Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 
Tahun, (Jurnal Pendidikan Anak,Vol 10, No. 1, 2021), h. 42–49. 
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terjadi sesuatu. Begitu shalat selesai, mereka berkata “tadi engkau bersujud 

lama sekali wahai Rasululloh”. “ya, anakku tadi ke sini. Aku tidak ingin terburu-

buru sampai dia puas dengan keinginanya”, jawab beliau. Beliau selalu 

mencari kesempatan untuk bermain bersama si Hasan-Husain. Begitu 

Rasululloh telah memberikan contoh yang baik bagi umatnya, dengan kasih 

sayang dan memberikan hak kepada anak untuk bermain.9 

Bermain adalah salah satu metode yang paling efektif guna mendukung 

anak-anak mengembangkan kecerdasan ganda dan potensi mereka karena 

membuat mereka lebih mudah mendapatkan informasi dan pengalaman.  

Studi telah menunjukkan bahwa bermain bisa membantu kecerdasan 

sosial, emosional, dan intelektual anak-anak, mereka belajar menghargai 

kebutuhan, prinsip, dan keragaman orang lain, melalui kegiatan bermain 

aspek perkembangan anak dapat tumbuh dengan maksimal dan optimal, 

perkembangan otak kanan anak juga dapat dibantu oleh bermain sehingga 

dapat memicu tingginya rasa ingin tahu serta kreativitas. Bermain dapat 

membantu pembelajaran kognitif di taman kanak-kank, dengan bermain anak 

dapat meningkatkan kecerdasan, memperluas pemahaman, dan memberi 

pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan.10 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan pada TK 

Mawar Somba Opu Kabupaten Gowa, problem yang di temukan yaitu berpikir 

simbolik anak di kelas B2 faktanya masih ada beberapa anak belum bisa 

membedakan angka yang hampir mirip, misalnya angka 6 dan 9, dan belum 

 

9 Kartika dan Ani Nurhakim, Haditsa Qur’ani Nurhakim Hak Asasi Anak Perspektif 
Islam,(Jurnal Studi Keislaman, Vol 2 No.1 2022), h. 66–80. 

10 Sujiono dan Nurani, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas Terbuka), 
h. 47-50. 
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terlalu bisa mengenal lambang angka maupun huruf. Masalah ini terjadi pada 

kelas saya, anak kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 

seperti mencocokkan batu sesuai angka, belum terlalu mampu mengenal 

huruf, penjumlahan yang sederhana serta memecahkan masalah dalam 

permainan seperti menyusun balok yang tidak tuntas. 

Berdasarkan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada 

aspek kognitif yaitu berpikir simbolik dalam permainan congklak. 

Perkembangan kognitif, yang mencakup aktivitas berpikir otak seperti 

penalaran, pemahaman, dan penerimaan informasi, adalah salah satu manfaat 

dari permainan congklak. Dari permainan ini anak-anak akan lebih cerdas 

seiring dengan perkembangan pikiran mereka.11 

 Selain matematika dan ilmu pengetahuan alam, kecerdasan kognitif 

mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami konsep. 

Congklak dianggap sebagai salah satu metode pembelajaran dalam penelitian 

ini. James W. Brown, yang dikutip oleh Suriana, menyatakan bahwa media 

pembelajaran bukan hanya bahan dan alat, akan tetapi juga melibatkan orang 

yang menyediakan dan menggunakannya, serta interaksi yang baik antara 

bahan dan alat, congklak merupakan sebuah permainan tradisional, memiliki 

nama yang unik dan bervariasi di berbagai tempat.12 

Anak usia dini juga dapat mengembangkan aspek nilai agama dan 

moral melalui permainan tradisional congklak, di mana mereka dapat 

menunjukkan sikap sportif dan amanah serta mematuhi aturan permainan. 

Selain itu, aspek fisik motorik anak juga berkembang, terutama motorik halus. 

 

11 Dhea Nahdyawaty dkk., Pengembangan Media Papan Flanel Untuk Memfasilitasi 
Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Pada Kelompok, (Jurnal PAUD Agapedia, Vol 4, No 
2 2021), h. 216. 

12  Dina Fydarliani dkk., Permainan Congklak Dalam Menstimulasi Perkembangan 
Kognitif Anak Usia Dini, (Journal of Childhood Education,Vol 5 No.1, 2021), h. 214.  
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Ini terlihat saat anak-anak dengan hati-hati mengatur biji congklak agar masuk 

ke dalam lubang congklak tanpa jatuh dari genggaman mereka.  

Aspek kognitif anak juga berkembang, seperti menciptakan strategi 

untuk kemenangan dalam permainan dan peningkatan kemampuan 

berhitungya, seperti yang dapat dilihat dari kemampuan anak usia dini, 

menghitung berapa banyak biji congklak yang mereka peroleh. Aspek bahasa 

anak juga tumbuh, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan anak untuk 

mampu berbicara secara lisan dengan temannya saat bermain congklak dan 

memahami bahasa yang digunakan saat bermain. Selain itu, perkembangan 

sosial-emosional anak mengalami kemajuan, seperti mengajarkan mereka 

untuk bersabar saat menunggu giliran bermain dan mengetahui kemenangan 

atau kekalahan. Selain itu, ketika permainan berakhir, terjadi pengembangan 

aspek seni, yang terlihat dari tindakan seorang anak yang kalah dan kemudian 

dihukum dengan menyanyikan lagu di depan teman-temannya.13 

Perkembangan kognitif anak meliputi perkembangan kemampuan umum 

dan pengetahuan sains, serta pemahaman tentang bentuk, warna, ukuran, dan 

pola, serta pemahaman tentang bilangan, lambang bilangan, dan huruf. JP Chaplin 

yang di kutip oleh Wilis Dwi pada Kamus Lengkap Psikologi mengungkapkan 

bahwa kata kognitif menjadi terkenal di bidang psikologis manusia dan dikaitkan 

dengan pemahaman, pengolahan informasi, pertimbangan, pemecahan masalah, 

keyakinan, dan kesengajaan. Dengan demikian, perkembangan kognitif dapat 

 

13 Armi Harbiyah dan Marmawi R Lukmanulhakim, Permainan Tradisional Congklak 
Untuk Mengembangkan Aspek Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud Taman Pena, 
(Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 11 No. 10, 2022),  h. 2095–2107. 
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didefinisikan sebagai fase perkembangan di mana manusia belajar memahami, 

mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu.14 

Peneliti sangat tertarik untuk menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang melibatkan permainan tradisionl congklak. Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa permainan tersebut menarik bagi anak-anak dan mudah dipahami. 

Selain itu, diyakini bahwa kegiatan ini memiliki kemampuan untuk mencegah 

anak-anak bosan dan meningkatkan semangat dan kegembiraan mereka. 

Congklak adalah alat pembelajaran yang dapat membantu anak-anak belajar 

berhitung dan memecahkan masalah.15 

Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan guna meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir simbolik 

dengan judul “Penerapan Permainan Tradisional Congklak dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK 

Mawar Somba Opu, Kab. Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, peneliti 

menyimpulkan beberapa pokok masalah yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun sebelum 

melakukan permainan tradisional congklak di kelas B2 TK Mawar 

Somba Opu? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di kelas 

B2 TK Mawar Somba Opu setelah bermain permainan congklak? 

 

14 Wilis Dwi Ambarwati, Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Didik Paud Di Tk 
Dharmawanit Wringinanom Melalu Metode Bernyanyi, (Jurnal Pendidikan Sendratasik, Vol. 12 
No. 1 2023), h. 166–79. 

15 Muhammad Asip, Pentingnya Alat Permainan Edukatif APE Bagi Anak, Konsep Dan 
Aplikasi Tumbuh Kembang Anak, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), h. 31-35.  



9 
 

 

 

3. Apakah ada pengaruh penerapan permainan tradisional congklak 

terhadap peningkatan berpikir simbolik anak di kelas B2 TK Mawar 

Somba Opu? 

C. Hipotesis Penelitian  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

penerapan permainan tradisional congklak terhadap peningkatan bepikir 

simbolik anak usia 5-6 tahun di TK Mawar Somba Opu, Kab Gowa. 

D. Definisi Oprasional  

Definisi operasional variabel mengacu pada penentuan serta metode 

pengukuran variabel yang sedang diselidiki. Dalam matriks, definisi ini 

mencakup nama variabel, deskripsi variabel instrumen pengukuran, hasil 

pengukuran, dan skala pengukuran yang digunakan.16  Skala yang digunakan 

dapat berupa nominal, ordinal, interval, atau rasio. Tujuan dari definisi 

operasional variabel adalah untuk menyederhanakan dan memastikan 

konsistensi proses pengumpulan data, dan untuk mengurangi perbedaan 

interpretasi yang mungkin terjadi. 17  Variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y) adalah variabel yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Penjelasan untuk kedua variabel tersebut dapat ditemukan di 

bawah ini yaitu: 

1. Permainan Congklak (Variabel Bebas X) 

Congklak adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua 

orang. Papan permainan ini terdiri dari berbagai bahan, seperti plastik, kayu, 

atau bahan lainnya, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk 

 

16  Artha Budi Susila Duarsa, dkk., Buku Ajar Universitas Islam Al-Azhar (Mataram: 
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, 2021, h. 112-116. 

17 Nfn Purwanto, Variabel Dalam Penelitian Pendidikan, ( Jurnal Teknodik, Vol. 61 No. 
15, 2020), h.196–215. 
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rangkaian lubang berjumlah 16 atau 14, yang digunakan untuk menyimpan 

batu atau biji-bijian. Lubang-lubang tersebut berada berdekatan satu sama 

lain, dengan dua lubang yang lebih besar di setiap sisi permainan. 7 batu kecil 

atau biji-bijian mengisi setiap lubang, dan 2 lubang besar di kedua sisi di 

kosongkan. Permainan congklak melatih anak untuk berhitung dan mengenal 

angka serta huruf pada kelas B2 TK Mawar Somba Opu Kabupaten Gowa. 

2. Berpikir Simbolik (Variabel Terikat Y) 

Berpikir simbolik adalah perkembangan kognitif yang melibatkan 

proses mengingat serta berpikir mengenai lambang atau gambaran suatu 

objek yang tidak ada. Lambang ini biasanya dalam bentuk huruf dan angka.18 

Dalam penelitian ini aktivitas anak meliputi pengenalan angka dan huruf, 

kemampuan berhitung, dan mengembangkan ke pekaan pada suatu bilangan 

pada saat bermain congklak. 

E. Kajian Penelitian 

Karya Rahayu Kurniasih, yang diberi judul “Implementasi Permainan 

Tradisional Congklak dalam Perkembangan Kognitif di TK Tiara Persada 

Kabupaten Batu”, studi ini menggunakan metode penelitian lapangan, teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa permainan tradisional congklak di TK Tiara 

Persada berhasil meningkatkan kecerdasan anak-anak. Informasi ini 

dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi dari guru TK 

Tiara Persada dan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, guru menunjukkan 

 

18  Hindun Nur ‘Aisyah, Identifikasi Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 
Tahun, (Jurnal Pendidikan Anak, Vol 10 No.1, 2021), h. 42–49.  
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kemampuan yang cukup untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan kognitif mereka.19 

Elah Nuraena menulis dengan judul “Penerapan Media Congklak untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berhitung Dasar Siswa Sekolah Dasar” 

menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data yang 

di gunakan adalah tes. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan congklak bisa 

membantu peserta didik lebih mahir dalam berhitung dasar. Prestasi tersebut 

terlihat dari peningkatan kemampuan siswa. Siswa dapat menghitung, 

mengidentifikasi lambang bilangan, menambah dan mengurang. Hasil tes 

menunjukkan terjadi peningkatan kemampuan berhitung siswa.20 

Putu Indah Lestari menulis berjudul “Penerapan Permainan Congklak 

Bali Maciwa Untuk Meningkatkan Perkembangan Berpikir Simbolik Pada Anak 

Usia Dini”. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Hasil studi 

menunjukkan bahwa permainan congklak dalam berpikir simbolik memiliki 

tingkat perkembangan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah pada anak usia 

dini. Namun, beberapa anak berada di kategori perkembangan sosial 

emosional sangat rendah. Pada Siklus I, dua belas (12) anak (atau 66,67%) dari 

delapan belas (18) anak telah mencapai tingkat pencapaian belajar yang 

diharapkan, sementara enam (6) anak (atau 33,33%) belum mencapainya. 

Pada Siklus II, enam belas (16) anak (atau 88,89%) dari delapan belas (18) 

anak telah mencapai tingkat pencapaian belajar yang diharapkan, sementara 

hanya dua (2) anak (atau 11,11%) belum mencapainya. Selama siklus kedua 

 

19  Rahayu Kurniasih, Implementasi Permainan Tradisional Congklak Dalam 
Pengembangan Kognitif Di Taman Kanak-kanak Tiara Persada Kecamatan Metro Utara Skripsi, 
(Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 
h. 80. 

20 Elah Nuraena, dkk., Penerapan Media Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berhitung Permulaan Siswa Sekolah Dasar’, 32.2 (2023), h. 303–12. 
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penelitian, kemampuan berpikir simbolik anak meningkat sebesar 22,22%. Ini 

menunjukkan bahwa permainan congklak Bali membantu anak-anak belajar 

berpikir simbolik.21 

Elisabeth Tantian Ngurah menulis jurnal berjudul “Pengembangan 

Media Permainan Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif 

(Mampu Berpikir Simbolik) Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud Terpadu Citra 

Bakti”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, 

menggunakan dua teknik analisis data, yaitu: teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil uji coba dari ahli isi, ahli 

desain, ahli media, guru kelas, perseorangan dan kelompok, sedangkan teknik 

analisis statistik deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh dari angket dalam bentuk deskriptif prosentase. Hasil penelitian 

menghasilkan kesimpulan berikut: 1) Media permainan congklak telah 

dievaluasi oleh tim ahli (spesialis materi, media, dan desain pembelajaran) dan 

dianggap layak. Uji coba individu menunjukkan keempat anak menjawab “ya” 

dan uji kelompok menghasilkan hasil 6 anak menjawab “ya”. 2) Media 

permainan congklak yang dikembangkan PAUD Terpadu Citra Bakti 

memperbaiki kemampuan kognitif anak-anak pada rentang usia 5-6 tahun.22 

Ratna Mardiani menulis dengan judul “Pengaruh Modifikasi Permainan 

Congklak Terhadap Kemampuan Anak Mengenal Lambang Bilangan”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk 

 

21  Putu Indah Lestari dan Elizabeth Prima, Penerapan Permainan Congklak Bali, 
Maciwa, Untuk Meningkatkan Perkembangan Berpikir Simbolik Anak Usia Dini, (Jurnal Obsesi 
Prodi PG-PAUD, 2020) h. 46. 

22  Konstantinus Dua Dhiu dan Elisabeth Tantiana Ngura, Pengembangan Media 
Permainan Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif (Mampu Berpikir Simbolik) 
Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud Terpadu Citra Bakti, (Jurnal Pengabdian Masyarakat: 
Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan: Vol 3 No 1, 2023), h. 14–23. 
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desain quasi eksperimental dengan jenis nonequivalent pretest-posttest 

control group desain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung, serta data 

yang didapatkan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan Mann 

Whitney U-Test. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa keputusan 

menolak Ho dan mendukung Ha, sehingga hasil post-test menunjukkan bahwa 

ada perbedaan dalam perubahan nilai kemampuan untuk memahami lambang 

bilangan anak. Atau metode permainan congklak modifikasi berpengaruh 

pada kemampuan anak TK Idhata Unesa Surabaya untuk memahami lambang 

bilangan baik di kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.23 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian 

ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun 

sebelum melakukan permainan tradisional congklak di kelas B2 TK 

Mawar Somba Opu? 

b. Untuk mengetahui kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun 

di kelas B2 TK Mawar Somba Opu setelah penerapan permainan 

tradisional congklak? 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan permainan 

tradisional congklak terhadap peningkatan berpikir simbolik anak usia 

5-6 tahun di kelas B2 TK Mawar Somba Opu? 

 

23  R Mardiani dan E. C Maulidiyah, Pengaruh Permainan Congklak Modifikasi 
Terhadap Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak, (Jurnal PAUD Teratai, Vol 8. No.1 
2020), h. 1–6. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

kegunaan teoretis dan kegunaan praktis 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik pada anak usia dini. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir simbolik, seperti 

berhitung, membilang, mengenal lambang bilangan dan lambang 

huruf yang ada di biji congklak, dan juga dapat membuat mereka 

lebih aktif 

2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman yang lebih mendalam pada kegiatan bermain 

sambil belajar dengan metode permainan tradisional congklak 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir simbolik. 

3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

pengembangan teori dan praktik pembelajaran di sekolah. Semoga 

para peneliti di masa mendatang dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan refrensi dan studi lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Permainan Tradisional 

Permainan itu sendiri adalah aktivitas yang dilakukan secara sungguh-

sungguh, tetapi dalam melakukan permainan bukan merupakan aktivitas 

kesungguhan (dilakukan untuk kesenangan, hiburan, atau pengembangan 

kemampuan). 1 Permainan tradisional, seperti yang dikutip oleh Indra 

Lacksana dari Hapidin, ialah cara untuk mengekspresikan dan menghargai 

warisan budaya masyarakat dengan tujuan menciptakan kegembiraan dan 

kesenangan melalui situasi dan aktivitas yang dilakukan. Permainan 

tradisional memungkinkan semua masyarakat untuk bersatu, berinteraksi, 

dan mengungkapkan diri secara fisik, mental, dan emosional. Sehingga 

memiliki dampak positif bagi perkembangan karakter anak. Permainan 

tradisional, yang merupakan simbol dari pengetahuan yang diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, memiliki beragam tujuan dan pesan 

yang unik pada masing-masing, dan tidak terbatas pada permainan 

konvensional semata yang memiliki potensi untuk meningkatkan aspek 

kreativitas anak. 2 

 Permainan tradisional adalah produk budaya yang sangat bermanfaat 

bagi anak-anak karena memungkinkan mereka berfantasi, berkreasi, serta 

berolahraga. Selain itu, permainan ini menawarkan pendidikan keterampilan 

 

1 Nugroho Susanto, Hakikat dan Signifikansi Permainan, ( Jurnal Jendela Olahraga, Vol 
2, No. 1, 2023), h. 99–104. 

2Indra Lacksana, Kearifan Lokal Permainan Congklak Sebagai Penguatan Karakter 
Peserta Didik Melalui Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah, (Jurnal Penelitian 
Pengembangan Kependidikan, Vol. 33, No. 2, 2021), h. 110. 
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sosial, kesopanan, dan ketangkasan. Salah satu nilai budaya yang melekat pada 

budaya suatu negara adalah permainan tradisional.3 

Terdapat berbagai macam permainan tradisional seperti: gobak sodor, 

congklak, petak umpet, dende-dende, lompat tali, dll. Semua permainan ini 

dimainkan di berbagai wilayah nusantara akan tetapi istilah yang di gunakan 

berbeda-beda penyebutannya. Permainan tradisional disebut juga dengan 

istilah permainan rakyat, dimana selain untuk hiburan diri semata, juga untuk 

menjaga kenyamanan, kerukunan sosial, serta keharmonisan juga bisa 

mempengaruhi karakter seorang anak agar rukun dengan teman sebayanya4.  

Menurut wardani dalam Rina Wijayanti permainan tradisional 

memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari yang lain. 

Pertama, permainan ini biasanya menggunakan fasilitas dan alat yang ada di 

sekitarnya tanpa membelinya. Kedua, permainan tradisional biasanya bersifat 

komunal atau melibatkan jumlah pemain yang relatif besar. Tidak 

mengherankan, mengingat fakta bahwa sangat banyak orang berpartisipasi 

dalam permainan rakyat. Karena, selain mengutamakan kesenangan bersama, 

permainan ini juga memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu meningkatkan 

kemampuan pemain untuk berkomunikasi satu sama lain.5  

Permainan tradisional juga dapat menstimulasi perkembangan anak, 

yaitu anak dapat belajar bekerja sama, mengendalikan diri, berinteraksi positif 

satu sama lain, mengikuti aturan, dan menghargai orang lain melalui 

 

3 Andriani, Permainan Tradisional Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini (Jurnal 
Sosial Budaya, Vol 9, No 1, 2020), h. 122. 

4 Indra Lacksana, Kearifan Lokal Permainan Congklak Sebagai Penguatan Karakter 
Peserta Didik Melalui Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah, h. 110-111. 

5 Rina Wijayanti, Permainan Tradisional Sebagai Media Pengembangan Kemampuan 
Sosial Anak, (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5 No.1, 2020),  h. 51–56. 
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permainan tradisional.6 Perkembangan psikomotor, kognitif, dan emosional 

anak dipengaruhi secara langsung oleh permainan tradisional dibandingkan 

aktivitas sehari-hari. Permainan tradisional terstruktur sedemikian rupa 

sehingga dapat meningkatkan kesenangan pemain dan memberikan efek 

positif bagi perkembangan anak secara keseluruhan. Permainan tradisional 

didefinisikan sebagai permainan yang memiliki karakteristik lokal yang 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang tersirat di dalamnya. Oleh sebab 

itu, sangat penting menjaga dan melestarikan keberadaannya karena 

manfaatnya dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.7 

B. Permainan Congklak 

1. Pengertian Permainan Congklak 

Permainan Congklak, adalah sejenis permainan tradisional yang 

dimainkan dengan menggunakan papan congklak dan biji congklak, 

permainan ini biasanya di mainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa dan 

menjadi favorit anak-anak sejak lama serta memberikan pengalaman yang 

berkesan.8 Sedangkan media congklak dapat merujuk pada alat atau bahan 

yang digunakan untuk memainkan prmainan congklak, seperti papan cogklak 

dan biji congklak, media congklak juga dapat merujuk pada platform atau 

sarana yang digunakan untuk mempromosikan atau mengajarkan permainan 

 

6 Indra Lacksana, Kearifan Lokal Permainan Congklak Sebagai Penguatan Karakter 
Peserta Didik Melalui Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah, h. 111. 

7 Anis Fuadah dan Others, Permainan Tradisonal Lojo ( Palejo ) Dari Provinsi Sulawesi 
Tenggara Dan Pembentukan Karakter Kerja Keras Pada Peserta Didik Sd/Mi Di Indonesia, 
(Jurnal Magistra, Vol. 11, No. 2, 2021), h. 130–47. 

8  Friska Nur Fatimah dkk., Alat Permainan Edukatif Sebagai Sumber Dan Media 
Pembelajaran Anak Usia Dini, ( Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 7, No. 1, 2023), h. 
44–56.  
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congklak seperti aplikasi digital atau video. 9  Congklak menunjukkan tren 

penurunan popularitas di era modern, meskipun terkesan sebagai permainan 

klasik dan sederhana. Meskipun demikian, faktanya permainan ini memiliki 

kemampuan untuk memberikan manfaat yang signifikan terhadap 

perkembangan anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Congklak adalah 

permainan yang melatih anak-anak untuk berhitung.10 

Permainan Congklak, juga disebut Dakonan, merupakan jenis 

permainan tradisional yang telah ada sejak lama dan telah ada di banyak 

budaya. Selain memiliki nilai hiburan, permainan ini memiliki manfaat 

pendidikan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pemahaman anak-

anak tentang matematika dan konsep bilangan. Alat permainan Congklak 

biasanya terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang yang panjangnya 

dihiasi dengan ukiran artistik. Dan bisa juga terbuat dari kardus bekas yang di 

desain sedemikan rupa menyerupai congklak. Struktur permainan terdiri dari 

tujuh atau enam lubang di kedua sisi dan dua lubang vertikal yang menyerupai 

rumah. Biji-biji kecil, baik dari batu maupun biji buah, digunakan sebagai 

materi utama dalam permainan ini.11 

Permainan Congklak menggunakan alat yang terbuat dari kardus 

bekas, plastik atau menggunakan kayu dengan bentuk mirip perahu yang 

panjangnya sekitar tujuh puluh lima (75) cm dan lebarnya lima belas (15) cm. 

Lubang induk memiliki diameter kurang lebih lima (5) cm, dan kedua lubang 

 

9 May Puspitasari dan Siti Nurul Hidayati, Media Permainan Boxs Number Star Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP, (E-Jurnal Pensa, Vol. 5, No. 3 2022), h. 315–21. 

10  Sunandar Azma’ul Hadi dkk., Implementasi Metode Bermain Congklak Dalam 
Mengoptimalkan Kognitif Anak Usia Dini, t.t, t.th. h. 3. 

11  Matina Musdalifah dan Antara Aditya Putu, Pengaruh Permainan Congklak Bali 
terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok B RA Baitul Mutaallim, 
(Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2, 2022), h. 5. 
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memiliki lubang yang lebih kecil dibandingkan dengan induk. Setiap baris 

memiliki 7 atau 6 lubang kecil, dan setiap lubang kecil diisi dengan tujuh (7) 

atau lima (5) kelereng, batu, atau biji-bijian. Congklak atau dakonan dapat 

dimainkan dengan dua orang dan orang-orang dari semua gender dapat 

melakukan permainan ini.12 Permainan ini masih dapat dimainkan bahkan jika 

tidak memiliki papan congklak. Yaitu dengan cara menggambar bentuk 

lingkaran pada lantai atau tanah. 

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan kardus bekas untuk 

membuat media congklak, dimana calon peneliti membutuhkan satu kardus 

berukuran besar. Kardus di potong menjadi dua bagian untuk di jadikan 

sebagai papan atas dan papan bawah, kardus bagian atas di lubangi sebanyak 

empat belas (14) lubang, dua (2) lubang untuk induk lubang dan dua belas 

(12) lainnya anak lubang, setelah itu, dua kardus besar di bungkus 

menggunakan kertas pembungkus. Kemudian calon peneliti membuat dinding 

lubang congklak dengan sisa kardus yang ada sebanyak empat belas (14) buah 

sesuai dengan ukuran lubang congklak. Setelah itu kardus yang dibuat 

menyerupai dinding lobang di rekatkan di setiap lubang congklak dengan 

bantuan lem tembak, begitu seterusnya sampai ke empat belas (14) lubang 

tersebut menjadi sempurna. Untuk biji congklak, calon peneliti menggunakan 

batu putih polos sebanyak delapan puluh empat (84) batu dan setiap baris 

akan diisi dengan tujuh (7) batu, di mana batu tersebut akan ditulis dengan 

lambang bilangan 1-10 dan abjad A-J. 

 

12 Suriana, Pengaruh Permainan Congklak Terhadap Perkembangan Motorik Halus 
Peserta Didik Kelompok B Tk Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 
Gowa, Skripsi ( Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, 2022), h. 13. 
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Menurut Nurjatmika, bagi peserta didik, permainan congklak ini 

memiliki banyak keuntungan, seperti 1) Membantu perkembangan kognitif 

anak, seperti kemampuan berhitung dan membaca, serta pemahaman konsep 

dasar seperti ukuran dan dimensi, seperti kecil, panjang, dan pendek; (2) 

Meningkatkan perkembangan motorik halus anak dengan mengajari mereka 

menyentuh, menggenggam, dan menjimpit biji-bijian dengan jari-jari mereka. 

(3) Anak-anak belajar tentang aturan dan etika bermain. Anak-anak dapat 

menginternalisasi kemampuan untuk mengikuti prosedur permainan melalui 

pengalaman bermain ini. Orang tua atau guru juga berperan penting dalam 

memberikan dorongan agar anak-anak dapat menerima kegagalan dengan 

lapang dada tetapi tetap termotivasi untuk berusaha lagi untuk menang, dan 

menghasilkan proses bermain yang memperkaya dan menghibur, (4) 

memainkan dakon atau congklak tentunya dapat mengajarkan interaksi sosial 

pada anak dan meningkatkan rasa percaya diri, tanpa menghilangkan makna 

kecerian dalam bermain.13 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh 

partisipasi mereka dalam kegiatan bermain. Karena bermain adalah 

kebutuhan dasar yang harus dilakukan dengan senang hati, anak-anak tidak 

memperhatikan kondisi fisik dan mental mereka dalam situasi ini. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa bermain adalah bagian penting dari hidup anak-

anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru tidak hanya diperlukan untuk 

memberikan bimbingan dan pengawasan, tetapi juga untuk memilih 

permainan yang sesuai dengan perkembangan anak, bukan hanya karena 

 

13 Riyenil Muthoharoh dan Agus Santoso, Pengaruh Permainan Congklak Terhadap 
Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini 5-6 Tahun di RA Perwanida 04 Sempolan Jember, (Jecie 
Jounal of Early Childhood and Inclusive Education, Vol. 2 No. 2, 2020), h. 56. 
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permainan itu disukai anak.14  Oleh karena itu, bermain sangat penting bagi 

dunia anak, karena bermain membuat mereka senang dan tertarik dengan apa 

yang mereka pelajari.  

2. Cara Memainkan Permainan Congklak 

Sebelum permainan di mulai, kedua pemain membagi lubang samping 

kanan dan kiri dan lubang utama menjadi dua bagian, sebagai rumahnya. 

Selanjutnya, peserta akan menetapkan urutan pemain mana yang akan 

memulai permainan dengan menggerakkan biji, dalam permainan congklak 

tradisional, biji diambil dari lubang sebelah kanan dan digerakkan ke arah kiri 

sampai biji terakhir jatuh ke lubang utama, setelah semua biji terkumpul di 

lubang utama, jika tidak ada biji yang dimasukkan ke dalam lubang, permainan 

akan berhenti. Pemain yang berhasil memperoleh jumlah biji terbesar di 

lubang utamanya akan dianggap sebagai pemenang, ketika anak memasukkan 

batu atau biji bijian secara berurutan ke dalam lubang, secara tidak langsung 

ia belajar menghitung biji biji congklak serta melatih kefokusan serta 

kesabaran anak ketika menunggu giliran.15 

Cara bermain congklak dijelaskan oleh Cahyani adalah sebagai berikut: 

a. Letakkan tujuh biji kecil ke dalam setiap lubang kecil, sementara kedua 

“rumah” pemain tetap kosong (yaitu lubang besar di kedua sisi papan). Untuk 

menentukan siapa yang akan memulai permainan, kedua pemain menghadap 

satu sama lain dan melakukan suit. Pemenang suit kemudian memilih satu 

 

14  Moh Fauziddin dan Mufarizuddin, Kegunaan Permainan Tepuk Tangan Untuk 
Mengoptimalkan Aspek Kogtivite pada Pendidikan Anak Usia Dini, (Jurnal Pendidikan Anak 
Usia Dini), t.th, h. 163. 

15  Actia Miswara dkk., Pengaruh Permainan Congklak terhadap Peningkatan 
Kemampuan Berhitung Anak Usia4-6 Tahun Di Tk Dharma Wanita Persatuan 02 Malang, 
(Nursing News, Vol. 3 No. 1, 2020), h. 12. 
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lubang dan mengambil semua biji di dalamnya. Selanjutnya, setiap pemain 

bergiliran menggerakkan biji kecil di sekitar papan congklak searah jarum jam 

dan menempatkan satu biji di setiap lubang yang mereka lewati. Ketika biji 

terakhir jatuh ke lubang yang memiliki biji, pemain mengambil semua biji dari 

lubang tersebut dan menempatkan satu biji lagi di setiap lubang berikutnya, 

juga searah jarum jam. 

b. Apabila ada lubang yang kosong, pemain dianggap “keluar” dari permainan, 

dan giliran bermain beralih ke lawannya.  

c. “rumah” nya sendiri: Ketika giliran mereka kembali, pemain dapat memilih 

untuk mengambil biji dari salah satu lubang di sisi mereka. Setelah itu, mereka 

dapat melanjutkan permainan dengan cara yang sama seperti saat permainan 

dimulai. 

d. Permainan dimulai dengan pemain yang memiliki salah satu lubang di baris 

lawan dan memasuki “rumah” nya. Ketika semua lubang kecil sudah kosong, 

permainan selesai, dan pemain yang mengumpulkan biji terbanyak akan 

dinobatkan sebagai pemenang.16 

Menurut Keen Achroni, menjelaskan cara bermain conglak yaitu: 

a. Permainan ini dimainkan oleh dua pemain yang bertanding satu sama lain 

dengan posisi duduk saling berhadapan.  

b. Kedua pemain melakukan pingsuit untuk menentukan siapa yang mendapat 

giliran pertama untuk bermain.  

c. Pemain dengan giliran pertama mengambil biji congklak dari lubang yang 

dimilikinya.  

 

16 Indra Laksana, kearifan Lokal Permainan Congklak Sebagai Penguatan Karakter 
Peserta Didik Melalui Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah, h. 112. 
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d. Hingga semua biji dakon atau congklak habis, termasuk yang masuk ke 

lubang lawan, biji congklak diletakkan satu per satu di lubang di sebelah kanan 

pemain.  

e. Pemain dapat memasukkan satu biji congklak ke dalam lubang besar yang 

dimilikinya. Namun, jika mereka melewati lubang besar milik lawan, mereka 

tidak boleh memasukkan biji dakon atau congklak ke dalamnya.  

f. Jika biji terakhir dari permainan congklak jatuh ke lubang di sisi pemain, 

mereka harus mengambil biji dari lubang tersebut dan menyebarkannya satu 

per satu ke lubang di sisi lawan sampai habis. Sebaliknya, jika biji terakhir 

jatuh ke lubang lawan, pemain harus mengambil biji dari lubang mereka dan 

menyebarkannya satu persatu ke lubang berikutnya yang sejajar dengan 

lubang terakhir yang mengandung biji tersebut, dan proses ini berlanjut 

sampai titik terakhir.  

g. Jika biji congklak terakhir jatuh ke dalam lubang kosong, baik itu milik 

pemain atau lawan, giliran pemain berakhir dan giliran bermain beralih 

kepada lawannya. Namun, Jika biji congklak terakhir jatuh ke lubang kosong 

yang dimiliki lawan, pemain yang memiliki giliran dapat mengambil biji 

congklak yang ada di lubang lawan dan menambahkannya ke dalam 

congklaknya sendiri. Pemain tidak akan mendapatkan apa-apa jika congklak 

terakhir jatuh ke lubang kosong lawan.  

h. Proses ini dilakukan berulang kali oleh pemain sampai lubang kecil 

semuanya terisi dan semua biji congklak masuk ke dalam lubang besar yang 

dimiliki masing-masing pemain.  

i. Pemain yang berhasil mengumpulkan jumlah biji congklak yang lebih banyak 

adalah pemenang.  
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j. Permainan dapat dimainkan lagi setelah satu putaran selesai.17 

3.  Manfaat Permainan Congklak Dalam Aspek Perkembangan Anak 

Manfaat dari bermain dakon atau congklak termasuk:  

1) Menciptakan kesenangan bagi anak-anak.  

2) Mempengaruhi perkembangan sosial- emosi anak 

3) Memperkuat kemampuan motorik halus.  

4) Meningkatkan kesabaran anak ketika mereka menunggu giliran 

bermain.  

5) Melatih kemampuan anak untuk membuat rencana memenangkan 

permainan. 

6) Mengembangkan kemampuan kognitif anak, seperti berhitung dan 

mengidentifikasi bentuk dan warna. 

7) Anak-anak menjadi lebih teliti dengan permainan ini. Anak-anak 

diharuskan untuk secara hati-hati memasukkan biji congklak satu 

per satu hingga habis. Di sisi lain, anak-anak yang menunggu giliran 

bermain harus memperhatikan dengan teliti saat lawan mereka 

memasukkan biji congklak satu persatu dalam urutan yang 

ditentukan oleh aturan permainan. Tingkat kehati-hatian yang 

diperlukan dalam interaksi ini akan menjamin bahwa permainan 

akan berjalan dengan lancar dan tanpa kesalahan. 

8) Membantu anak menjadi lebih fokus. 

9) Melatih anak dalam memecahkan masalah, dalam permainan 

congklak atau dakon anak di tuntut untuk menyelesaikan 

 

17  Keen Achroni. Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui Permainan 
Trdisional. (Jakarta, Javalitera 2012), h. 64. 
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permainan sampai akhir sehingga anak akan terlatih dalam 

mengerjakan suatu hal harus selesai. 

10)  Melatih kejujuran pada anak.18 

C.     Perkembangan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun 

1. Pengertian Berpikir 

Mengatasi masalah, membuat keputusan, membuat hal baru, 

beradaptasi dengan lingkungan, membentuk dan memilih lingkungan adalah 

tujuan dari proses kognitif yang dikenal sebagai berpikir, yang dimulai dengan 

rangsangan hingga respons. Aktivitas berpikir adalah aktivitas mental yang 

melibatkan otak. Proses berpikir juga mencakup semua aspek manusia, 

termasuk perasaan dan kehendak. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, 

mereka mengarahkan perhatian mereka pada hal tertentu, menyadari bahwa 

hal tersebut secara aktif ada dalam pikiran mereka, dan pada akhirnya 

menghasilkan gagasan atau pemahaman tentang hal tersebut.19 

 Dalam Wiwit, Masyar menyatakan bahwa “anak usia dini memiliki 

tujuh (7) ciri kognitif, yaitu: 1) selalu berpikir konkret, 2) realisme, 3) 

egosentris, 4) sederhana, 5) animisme, 6) sentrasi, dan 7) imajinasi.” Pendapat 

ini kemudian diuraikan dalam berikut:  

1) Anak usia dini selalu berpikir konkret 

Salah satu karakteristik berpikir anak usia dini adalah kemampuan mereka 

untuk berpikir secara konkret tanpa memahami representasi simbolis yang 

 

18 Keen Achroni. Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui Permainan 
Trdisional, h. 65. 

19 Wiwit Kristianisa dan Rayne Praticia, Meningkatkan Kemampuan Mengenal Konsep 
Bilangan Menggunakan Metode Bermain Peran, (jurnal Pendidikan Dan Psikologi Pintar 
Hartati, Vol. 17 No. 2, 2021), h. 14. 
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memungkinkan mereka berpikir tentang konsep abstrak seperti cinta, 

keadilan, dan tuhan.  

2) Realisme  

Salah satu karakteristiknya adalah realisme, yang merupakan kecenderungan 

yang kuat untuk melihat segala sesuatu sebagai hal yang nyata atau real.  

3) Egosentris  

Salah satu karakteristik pemikiran anak usia dini adalah kecenderungan untuk 

egosentris, yang berarti mereka melihat segala sesuatu hanya dari perspektif 

mereka sendiri dan sulit untuk menerima penjelasan dari orang lain.  

4) Berpikir Sederhana  

Salah satu sifat lain yang diungkapkan oleh Piaget adalah bahwa anak-anak 

pada usia dini cenderung memiliki pola berpikir yang sederhana dan memiliki 

kecenderungan untuk dengan mudah menolak hal-hal yang kompleks. 

5) Animisme  

Anak-anak biasanya percaya bahwa semua objek di lingkungan mereka 

memiliki sifat kemanusiaan yang sama dengan diri mereka sendiri.  

6) Sentrasi  

Sentrasi adalah istilah yang mengacu pada kecenderungan anak untuk 

berkonsentrasi pada satu aspek dari keadaan tertentu.  

7) Penuh Imajinasi  

Selanjutnya, ciri bahwa anak-anak biasanya memiliki daya imajinasi yang luar 

biasa adalah bahwa imajinasi inilah yang mendorong perkembangan 

kreativitas anak-anak.20 

 

20 Wiwit Kristianisa dan Rayne Praticia, Meningkatkan Kemampuan Mengenal Konsep 
Bilangan Menggunakan Metode Bermain Peran, (jurnal pendidikan dan psikologi pintar 
hartati), Vol.17 No 2, 2021), h. 16. 
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2.  Berpikir Simbolik 

Diajukan oleh Piaget, perkembangan kognitif manusia terdiri dari 

empat tahap: 

1) Pada fase sensorimotor, yang terjadi antara usia 0-2 tahun, 

perkembangan panca indra anak sangat dipengaruhi. Anak cenderung 

sangat tertarik untuk menyentuh atau memegang benda karena 

mereka ingin mengetahui hasilnya. Pada titik ini, anak-anak belum 

sepenuhnya memahami apa itu motivasi, dan tangisan adalah cara 

utama mereka berkomunikasi. 

2) Pra-operasional (2-7 tahun): fase pra-operasional berlangsung dari 

usia 2 hingga 7 tahun dan merupakan tahap berpikir ke arah simbolik 

dan bersifat egosentris dan intuitif. Pemikiran di tahap ini terbagi 

menjadi dua subfase yaitu pemikiran simbolik dan intuitif 

3) Pada tahap Operasional Kongkrit (antara 7 dan 11 tahun), anak-anak 

mulai menunjukkan penggunaan logika yang lebih maju, seperti 

klasifikasi dan pengurutan, mempertimbangkan berbagai aspek 

masalah yang perlu diselesaikan (decentering), memahami bahwa 

jumlah atau benda dapat berubah (reversibility), menyadari konsep 

kuantitas (konservasi), dan mengalami penurunan egosentris. 

4) Operasional Formal untuk individu berusia 11 tahun ke atas. Anak-

anak berpikir logis, berpikir abstrak, dan menarik kesimpulan dari apa 

yang mereka pelajari.21 

 

21 Heleni Filtri dan Al Khudri Sembiring, Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 
Di Tinjau Dari Tingkat Pendidikan Ibu Di Paud Kasih Ibu Kecamatan Rumbai, (Jurnal 
Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 2, 2021), h. 172-173. 
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Berpikir simbolik, menurut Piaget, adalah kemampuan menghadirkan 

objek konkret, tindakan, dan peristiwa secara mental atau simbolis. Definisi 

“konkret”, “tindakan,” dan “peristiwa” dalam KBBI adalah sebagai berikut 

1) Kata-kata yang dapat diidentifikasi dengan cara visual, auditori, 

sensorik, dan olfaktori disebut “kata konkrit”. Konsep konkrit adalah 

konsep yang memiliki hubungan langsung dengan dunia nyata. Mereka 

sering dapat diidentifikasi melalui sensasi sentuhan, penciuman, 

pendengaran, atau pengamatan visual. Kata-kata yang merujuk pada 

benda nyata yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dicium, atau 

didengar, misalnya, termasuk barang seperti meja, mobil, kursi, atau 

air. 

2) Tindakan, untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya, seseorang 

dapat mengubah perilaku atau aktivitasnya. Ini disebut “tindakan”.  

3) Peristiwa, Kata “peristiwa” dapat didefinisikan sebagai: a) Kejadian 

(hal, perkara, dsb), yang luar biasa (menarik perhatian, dsb), atau yang 

benar-benar terjadi, b) Pada suatu kejadian (biasanya digunakan pada 

awal cerita).22 

Menurut pendapat lain, kemampuan berpikir simbolik adalah proses di 

mana anak usia dini berpura-pura berpikir simbolik dengan menggunakan 

berbagai macam objek, meniru apa yang dilakukan orang tua atau gurunya. Ini 

adalah tahap awal berpikir pra operasional, di mana anak mulai 

membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada di hadapannya.23  

 

22 Asma Kurniati dkk., Kegiatan Bermain Pasir di Pesisir Pantai Untuk Menstimulasi 
Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK Pertiwi Mambulu, (Jurnal lentera anak, Vol 3 No. 
1, 2021), h. 23. 

23 Felani Henrianti Priyono dkk., Kemampuan Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 
Tahun, (Jurnal Kumara Cendekia, Vol. 9 No. 4, 2021), h. 213. 
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Selain itu, Piaget mencatat bahwa perkembangan berpikir simbolik 

ditandai dengan kemampuan anak-anak untuk menggambarkan hal-hal yang 

tidak ada di hadapannya. Mereka dapat melakukan ini dengan menggambar 

rumah, orang, mobil, awan, atau objek lainnya. Anak-anak juga dapat 

mengekspresikan objek yang tidak hadir ini melalui kegiatan imajinatif seperti 

bermain dengan tanah untuk meniru proses pembuatan makanan atau 

berpura-pura menjadi orang lain atau binatang, yang dapat diwakili dengan 

menggambar, menulis, menyanyi, atau berbicara. Dengan mengingat dan 

berpikir tentang representasi lambang, seperti angka dan huruf, anak-anak 

memperkuat kemampuan berpikir simbolik mereka di usia dini.24 

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 

tentang STPPA, atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, 

membedakan tiga kategori perkembangan kognitif untuk anak-anak berusia 

5-6 tahun. Salah satu kategori ini adalah berpikir secara simbolik. Diharapkan 

anak-anak usia 5 hingga 6 tahun memiliki kemampuan berikut dalam berpikir 

simbolik: mengenal konsep lambang bilangan dari 1 hingga 10, menggunakan 

lambang bilangan untuk berhitung, mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, dan 

mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 

Contohnya, pensil diikuti dengan gambar dan tulisan “pensil”. 25  Susanto 

mengatakan dalam karya Hindun bahwa anak-anak pada usia 5 hingga 6 tahun 

dapat memperluas pemahaman mereka tentang konsep bilangan hingga 

 

24 Mutiah D, Psikologi bermain anak usia dini, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), h. 321. 

25 Nurul Asqia dkk., Stimulasi Kemampuan Berfikir Simbolik Menggunakan Aktivitas 
Playdough Pada Kelompok B Ra Ashabul Kahfi Kota Pare Pare, (Jurnal Anakta, t.th), h. 43. 
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mencapai tahap mencakup konsep jumlah yang terkait dengan operasi 

penjumlahan dan pengurangan.26 

Menurut Collins dan Laski, pemahaman huruf dan lambang bilangan 

sangat penting bagi anak-anak berusia lima (5) hingga enam (6) tahun untuk 

kemampuan membaca dan berhitung.27 Menurut Seefeldt dan Wasik dalam 

Felani, penting bagi anak usia dini untuk belajar lambang bilangan karena ini 

membantu mereka menjadi lebih peka terhadap angka dan belajar 

menghitung kuantitas “lebih banyak” dan “kurang banyak” seiring dengan 

perkembangan kepekaan mereka terhadap angka. 28  Pengenalan bilangan 

pada anak usia dini dianggap efektif ketika mereka tidak hanya menghafal 

bilangan, tetapi juga belajar menghitung secara bertahap, memahami berbagai 

makna lambang, dan menyebutkan bilangan dengan urutan yang tepat. Tujuan 

lain dari pengenalan lambang huruf adalah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca anak usia dini. Proses membaca anak-anak tidak hanya terbatas 

pada huruf dan bunyi, tetapi juga pengenalan lambang huruf dan bunyinya 

merupakan bagian dari pembangunan keterampilan dalam membaca.29 

Anak-anak saat ini berada di tahap awal berhitung, di mana mereka 

berhitung dengan benda-benda dari lingkungan mereka dalam suasana 

permainan yang menyenangkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

 

26  Hindun Nur’ Aisyah, Identifikasi Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 
Tahun, (Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10 No. 1, 2021), h. 43. 

27  Collins, M. A. dan Laski, E. V, Digging Deeper: Shared Deepstructures Of Early 
Literacy & Mathematics Involve Symbolic Mapping And Relational Reasoning, (early Childhood 
Research Quartely, Vol. 4 No. 6, 2020), h. 201–212. 

28 Felani Henrianti Priyono dkk., Kemampuan Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 
Tahun, (Jurnal Kumara Cendekia, Vol.9 No. 4, 2021), h. 13. 

29 Felani Henrianti Priyono dkk., kemampuan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 
tahun, h. 16-18. 
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mengajari anak-anak sejak dini dengan berbagai cara dan media. Anak-anak 

hanya diajarkan menghitung dengan angka, tetapi mereka tidak tahu berapa 

banyak benda yang menunjukkan angka tersebut. Guru hanya menggunakan 

media apa adanya di kelas, seperti menulis angka 1-20 di papan tulis, sehingga 

mungkin membuat anak-anak bosan dan tidak tertarik, dan menimbulkan 

kebisingan di dalam kelas. Dengan menggunakan alat permainan tradisional 

congklak, peneliti memberikan alternatif pembelajaran berhitung yang lebih 

menarik bagi anak-anak.30 

D. Kerangka Teoretis 

 Fokus utama pada penelitian ini adalah kurangnya stimulus berpikir 

simbolik pada peserta didik kelas B2 TK Mawar Somba Opu, hal ini di tandai 

dengan beberapa anak kesulitan dalam mengenal lambang bilangan dari 1 -10 

membedakan bentuk lambang bilangan yang hampir mirip, seperti “6” dan “9”, 

anak belum terlalu lancar dalam mengenal lambang huruf yang sesuai dengan 

bentuknya, dan kurangnya metode kreatif guru dalam memberikan 

pembelajaran berfikir simbolik. Dengan demikian, peneliti akan menerapkan 

Metode Permainan congklak sebagai alternatif untuk meningkatkan berpikir 

simbolik pada kelas B2 TK Mawar Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 Untuk mengidentifikasi alur pemikiran penelitian ini, berikut di sajikan 

kerangka berpikir penelitian ini 

 

 

 

30  Sri Styowati, Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Dalam Mengenal Konsep 
Bilangan Melalui Permainan Tradisional Congklak Pada Kelompok B Tk Sabilas Salamah 
Surabaya, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 2015), h. 
97. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-unsur 

etika penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut 

biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik 

tertentu. Walaupun begitu, secara umum, unsur-unsur 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. Menunjukkann 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). 

B. Jenis, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain pra-

eksperimen. Menurut Sugiyono, penelitian eksperimen bertujuan untuk 

mengetahui apakah suatu perlakuan berdampak pada subjek yang diteliti 
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dalam lingkungan yang terkendali. Metode yang umum digunakan dalam 

penelitian ini adalah membandingkan kelompok eksperimen yang menerima 

perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan.1 John W 

Best mengklasifikasikan penelitian eksperimen menjadi tiga kategori: 

eksperimen sebelum eksperimen (Pre-eksperimen), eksperimen yang benar 

(True Experiment), dan eksperimen semu (Quasi Experiment).2 

Pra-eksperimen adalah penelitian eksperimen yang memiliki beberapa 

ciri, seperti menggunakan satu kelas sebagai sampel, melakukan penelitian 

tidak dipilih secara acak, dan melibatkan satu kelompok sebagai subjek 

penelitian. Oleh karena itu, kelompok kontrol tidak dilibatkan dalam 

penelitian ini.3 

Peneliti menggunakan metode pra-eksperimen untuk melakukan 

penelitian ini. Pra-eksperimen ini dilakukan pada satu kelompok, yang diberi 

perlakuan dengan model permainan congklak. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dimana penelitian akan 

dilaksanakan, dimana peneliti akan mengumpulkan data atau informasi yang 

di perlukan. 4  Lokasi penelitian ini di tentukan dengan tujuan untuk 

memperjelas lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Peneliti melakukan 

 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. (Alfabeta Cv, 2016), h. 
60. 

2  Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: 
Rosdakarya Group, 2018), h. 50. 

3 Ismai Fajri, Statistika Untuk Pendidikan dan Ilmu Ilmu Sosial (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018), h. 50. 

4  Wibawa Lafaila dan others, Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal 
Siduarjo, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 9  No. 2, 2022), h. 19–24. 
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observasi pada anak yang bertempat di kelas B2 di TK Mawar, yang terletak di 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

C.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitaif adalah 

penelitian yang menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian 

data numerik dalam perencanaan, proses, membangun hipotesis, teknik 

analisis data dan menarik kesimpulan. Pendekatan ini berangkat dari suatu 

kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman penulis berdasarkan 

pengalamannya, kemudian di kembangkan menjadi permasalahan-

permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.5 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah total unit analisis yang akan di selidiki untuk sifat atau 

karakteristik tertentu. Dalam konteks statistik, terutama dalam penelitian, 

populasi mencakup semua subjek penelitian. Istilah "populasi" mengacu pada 

domain generalisasi yang mencakup subjek atau objek dengan karakteristik 

dan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, dan 

kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.6 

 
5 Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 

Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), (Jurnal 
Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, 2023), h. 2896–2910. 

6  Muhammad Ilyas Ismail dan Nurfikriyah Irhashih Ilyas, Metodologi Penelitian 
Kualitatif dan Kuantitatif,(Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 271-277. 
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Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik  kelas B1, B2, B3, B4, B5 dengan jumlah keseluruhan peserta didik 93 

anak. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk 

sumber data sehingga biasa disebut sebagai sumber data atau subjek 

penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability 

sampling (pengambilan sampel secara bukan random) yaitu menggunakan 

teknik pengambilan purposive dilakukan atas dasar tujuan tertentu. 7  1) 

peserta didik kelas B, 2) kemampuan mengenal simbolik huruf dan angka 

masih kurang, 3) belum pernah menerapkan permainan tradisional 

Berdasarkan uraian diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

usia 5-6 tahun yang berjumlah 16 orang peserta didik di kelas B2 TK Mawar 

Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik 

Perempuan Laki- laki 

B2 6 10 

Jumlah 16 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini di lakukan menggunakan tes, observasi dan dokumentasi 

sebagai teknik untuk mengetahui penerapan permainan tradisional congklak 

 

7 Deddy Tantoropitro, kualitas produk kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 
cerah jaya abadi, (Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis, Vol. 2 No. 1, 2021), h. 54. 
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dalam meningkatkan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di Tk Mawar 

Somba Opu. 

1. Tes 

Tes merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seseorang kepada 

beberapa subjek untuk melihat hasil yang telah di kerjakan subjek tersebut. 

Jenis tes yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pre-test dan 

posttest, jenis tes tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 

didik sebelum dan setelah penerapan media permainan tradisional congklak. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan 

kejadian atau perubahan serta reaksi peserta didik, dalam hal ini yang akan 

dilihat oleh observer adalah apakah peserta didik memiliki peningkatan dalam 

kemampuan berpikir ketika treatment diberikan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam berbagai bidang, hasil akhir dari dokumentasi 

adalah dokumen yang merupakan bukti keterangan.8 

F. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah Pre-

Eksperimnetal Design dalam bentuk  One Group Pretest Posttest Design, yang 

mana sebelum di beri perlakuan terlebih dahulu di beri tes awal (pretest) dan 

diberi tes dengan soal yang sama setelah dilakukan perlakuan (posttest), 

 

8 Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta CV, 2018), h. 289. 
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sehingga nilai pengetahuan dapat di tentukan lebih tepat karena dapat 

dibandingkan dengan kondisi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Desain penelitian ini berbentuk: 

Tabel 3.2 Desain One Group Pretest Posttest 

Pretest Perlakuan Posttest 

01 X 02 

Keterangan: 

X : Pemberian perlakuan dengan model permainan congklak 

01 : Tes awal sebelum di berikan perlakuan 

02 : Tes akhir setelah di berikan perlakuan 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Tes diberikan sebelum di berikan treatment dan setelah diberikan 

treatment, tes yang digunakan yaitu LKA tertulis (lembar kerja anak) berupa 

mencocokkan simbol huruf maupun angka dengan lambang bilangan 1-10 dan 

lambang huruf A-J. 

2. Observasi  

Adapun pedoman observasi yang peneliti gunakan yaitu lembar 

observasi tingkat pencapaian perkembangan kognitif menurut permendikbud 

no 137 tahun 2014.9  

 

9 Tingkat Pencapaian Perkembangan Kognitif, Menurut Permendikbud No 137 Tahun 
2021. 
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3.3 Tabel Skala Penilaian 

 

 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dikumpulkan peneliti selama penelitian terdiri dari 

foto-foto, Peneliti akan mengambil foto kegiatan yang dilakukan anak-

anak ketika melakukan permainan congklak 

H. Teknik Analisis Data   

Metode analisis data ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

inferensial, dengan membandingkan hasil dari data pretest dan posttest. 

Kedua data tersebut akan di uji perbedaannya yang berasal dari satu 

kelompok sampel yang sama, yaitu menggunakan t-test (uji-t). 10  Dengan 

mengikuti prosedur berikut: 

1. Analisis statistik deskirptif 

Analisis statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran atau penjelasan 

tentang data yang telah dikumpulkan. Metode ini tidak bertujuan untuk 

membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Berikut adalah langkah-

langkah analisis ini: 

a. Menghitung rentang atau daerah jangkauan (Range) 

 

10  Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program 
SPSS/Lisrel dalam Penelitian, dengan kata pengantar oleh Baktiar Hasan, Edisi Ketiga (Cet, IV; 
Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 306. 

Kriteria Skor 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 4 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 

Mulai Berkembang (MB) 2 

Belum Berkembang (BB) 1 
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J = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖� 

Keterangan: 

J         = Daerah Jangkauan 

Xmax= Nilai Terbesar 

Xmin= Nilai Terkecil 

b. Rata-rata/mean (mean) 

�̅� =
𝛴𝑥𝑖

�
 

        Ket:�̅�= rata-rata untuk variabel 

       𝑥= nilai data 

𝑥𝑖   = Nilai tiap data 

n   = banyak data 

c. Menghitung standar deviasi untuk sampel 

𝑆 =
√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

(� − 1)
 

d.   Varian  

𝑠2 = ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2  

e. Menghitung Kategorisasi 

Untuk mengkategorisasikan pengaruh media permainan congklak 

untuk kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di kelas B2 maka 

digunakan kategorisasi variabel berjenjang dengan mengacu pada sebaran 

dan standar deviasi dengan rumus: 

 

Rendah      : x < (μ- 1,0 (3)) 

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

Tinggi         : x ≥ (μ + 1,0 (σ)) 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Penulis menggunakan metode berikut untuk melakukan analisis 

statistik inferensial: 

a. Uji normalitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

dan Shapiro Wilk dengan bantuan SPSS. Pengambilan hasil uji normalitas 

dapat dilihat: bahwa data berdistribusi normal jika nilai sig. > 0,05, dan jika 

nilai sig. < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan metode uji paired sampel t-test, 

untuk memperoleh hasil data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan 

kedua. Dengan bantuan SPSS, dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Adapun hipotesis statistik yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan adalah Ha: terdapat pengaruh positif terhadap 

kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di TK Mawar 

Somba Opu. 

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

dengan ketentuan sebagai berikut: “terdapat pengaruh dalam penerapan 

permainan tradisional congklak terhadap kemampuan berpikir simbolik anak 

usia 5-6 tahun di TK Mawar Somba Opu”. Uji hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan sebelum subjek diberikan 

perlakuan dan setelah subjek diberikan perlakuan yaitu berupa media 

permainan congklak. 11 

 

11 Yeni Rahmayana, Eny Enawaty, dan Lukman Hadi, Pelatihan Pengujian Hipotesis 
Statistika Dasar Dengan Software R (Jurnal Budimas, Vol 2 No.2, 2021), h. 25–32. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Kemampuan Berpikir Simbolik Sebelum Pengunaan 

Media Permainan Congklak pada Peserta Didik Kelompok B2 TK 

Mawar Somba Opu. 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang berupa sebuah lembar pedoman observasi tentang 

kemampuan berpikir simbolik anak sebelum penggunaan media permainan 

congklak pada sampel penelitian kelas B2 TK Mawar Somba Opu. Hasil 

penelitian sebelum penggunaan media congklak menunjukkan bahwa ada 

beberapa kemampuan berpikir simbolik peserta didik yang masih kurang dan 

belum berkembang dengan baik. 

 Data yang diperoleh untuk melihat kemampuan berpikir simbolik 

peserta didik yaitu dari instrumen penelitian berupa pedoman observasi 

kemampuan berpikir simbolik pada anak kelas B2 yaitu empat (4) butir 

pengamatan berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 137 Tahun 2014, dengan menggunakan empat skala penilaian, yang 

terdiri dari BB ( anak belum bisa atau masih dibimbing dan dicontohkan) 

dengan nilai satu (1), MB ( anak sudah mulai bisa tetapi masih sering di 

ingatkan atau di bantu) dengan nilai dua (2), BSH (anak sudah bisa sesuai 

dengan harapan atau dapat melakukan secara tanpa harus diingatkan dan di 

contohkan) dengan nilai tiga (3), BSB (anak sudah bisa tau mampu mengetahui 

sendiri tanpa dimbimbing atau di contohkan) dengan nilai empat (4). 
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Tabel 4.1 Hasil Penelitian Observasi Awal Kemampuan Berpikir 

Simbolik Peserta Didik Kelas B2 TK Mawar Somba Opu  

Nama 

Anak 

Indikator 

Skor Total 1 2 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Rafa 2 3 2 1 2 1 3 2 16 

Aidil 2 2 2 1 2 1 2 2 14 

Islam 3 3 3 2 3 2 3 3 22 

Zaidan 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Rashya 2 2 2 2 2 2 2 1 15 

Khawla 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Nada 2 3 3 2 2 2 3 3 20 

Reisya 2 2 2 1 2 1 2 2 14 

Arka 2 3 3 3 2 2 3 2 20 

Azriel 2 3 2 2 2 2 3 2 18 

Syabil 2 3 2 1 2 1 3 2 16 

Tian 1 2 2 1 1 1 2 2 12 

Alikha 2 2 2 1 2 1 2 2 14 

Rahman 2 3 2 2 2 2 3 2 18 

Randi 2 2 2 1 2 1 2 2 14 

Nauren 1 2 1 1 2 1 2 1 11 

Jumlah 31 39 34 25 32 24 39 32 256 

Total 70 59 56 71 256 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kemampuan berpikir 

simbolik pada anak kelas B2 TK Mawar Somba Opu Kabupaten Gowa dalam 

setiap indikator masih ada beberapa yang belum maksimal. Dimana pada 

indikator pertama yaitu menyebutkan lambang bilangan 1-10 yang di 

buktikan dengan sub indikator anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1-

10 secara acak, terdapat dua (2) anak yang mendapat nilai satu (1) dengan 

kategori BB, terdapat tiga belas (13) anak yang mendapat nilai dua (2) dengan 

kategori MB, dan satu (1) orang anak mendapat nilai tiga (3) dengan kategori 

BSH. Adapun yang di buktikan sub indikator yaitu anak dapat berhitung 1-10, 

terdapat sembilan anak yang mendapat nilai dua (2) dengan kategori MB, 

terdapat tujuh (7) anak yang mendapat nilai tiga (3) dengan kategori  BSH. 

 Indikator yang kedua yaitu menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, yang dibuktikan dengan sub indikator yaitu anak dapat 

menunjukkan lambang bilangan 1-10, yang di buktikan dengan sub indikator 

yaitu anak dapat mengetahui banyaknya jumlah bilangan sesuai dengan 

lambang bilangan, terdapat delapan (8) anak yang mendapat nilai satu (1) 

dengan kategori BB, terdapat tujuh (7) anak yang mendapat nilai dua (2) 

dengan kategori MB, dan terdapat satu (1) anak yang mendapat nilai tiga (3) 

dengan kategori BSH. 

Indikator yang ketiga yaitu mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan, yang di buktikan dengan sub indikator yaitu anak dapat 

membedakan lambang bilangan “6” dan “9”, terdapat satu (1) anak yang 

mendapat nilai satu (1) dengan kategori BB, terdapat empat belas (14) anak 

mendapat nilai dua (2) dengan kategori MB, dan terdapat satu (1) anak yang 

mendapat nilai tiga (3) dengan kategori BSH. Adapun yang di buktikan dengan 

sub indikator yaitu anak dapat membandingkan jumlah bilangan lebih besar 
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dan lebih kecil, terdapat delapan (8) anak yang mendapat nilai satu (1) dengan 

kategori BB, dan terdapat delapan (8) anak mendapat nilai dua (2) dengan 

kategori MB. 

Indikator yang keempat yaitu mengenal berbagai macam lambang 

huruf vokal dan konsonan, yang di buktikan dengan sub indikator yaitu anak 

dapat menyebutkan huruf A-J, terdapat sembilan (9) anak yang mendapat nilai 

dua (2) dengan kategori MB, dan tujuh (7) anak yang mendapat nilai tiga (3) 

dengan kategori BSH. 

Grafik 4.1 Nilai Pre-test Perkembangan Simbolik Anak Usia 5-6 

Tahun 

Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada berpikir simbolik anak 

usia 5-6 tahun sebelum penerapan permainan tradisional congklak: 

a. Menghitung rentangan atau daerah jangkauan (Range) 

J= 𝑋𝑚𝑎𝑥 –  𝑋𝑚𝑖�  

J= 22 – 11 

J= 11 

b. Rata-rata Hitung (Mean) 

�̅� =
∑𝑥1

�
 

RA AN IS ZA RS KH NA RE AR AZ SY TI AL RH RN NU

Preetest 16 14 22 16 15 16 20 14 20 18 16 12 14 18 14 11

16 14

22

16 15 16
20

14

20 18 16
12 14

18
14

11

Preetest Kemampuan Berpikir Simbolik 
Anak Usia 5-6 Tahun  
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       �̅� =
��+��+��+��+��+��+�𝟎+��+�𝟎+��+��+��+��+��+��+��

��
 

       �̅� =
���

��
 

       �̅� = ��  

Tabel 4.2 Nilai Pre-test Perkembangan Simbolik Anak 

No Nilai (Xi) Rata-rata (�̅� ) (𝒙ⅈ − �̅�) (𝒙ⅈ − �̅� )2 

1 16 16 0 0 

2 14 16 2 4 

3 22 16 6 36 

4 16 16 0 0 

5 15 16 1 1 

6 16 16 0 0 

7 20 16 4 16 

8 14 16 2 4 

9 20 16 4 16 

10 18 16 2 4 

11 16 16 0 0 

12 12 16 4 16 

13 14 16 2 4 

14 18 16 2 4 

15 14 16 2 4 

16 11 16 5 25 

Jumlah 256 - 0 134 
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c. Standar Deviasi 

 

𝐒 =
√∑(𝒙ⅈ − �̅�)�

𝒏 − �
 

 

       S = 
√∑���

��−�
 

       S = √�, ��� = �, �� Dibulatkan menjadi 3 

d. Varians  

𝒔� =
∑(𝒙ⅈ − �̅�)�

𝒏 − �
 

 

𝒔� =
���

�� − �
 

 

𝒔� = �, �� 

e. Kategorisasi 

Berdasarkan data hasil pre-test kemampuan anak usia 5-6 tahun di TK 

Mawar Somba Opu. Diperoleh nilai terendah 11, nilai tertinggi 22, nilai rata-

rata 16, dan standar deviasi 3. Data pre-test kemampuan simbolik anak usia 5-

6 tahun di kelas B2 data diketahui dengan mengkategorikan nilai tiap anak. 

Adapun interval pre-test kemampuan berpikir simbolik anak di golongkan 

kedalam 3 (tiga) kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Rendah  : x < (μ- 1,0 (3)) 

     X < 16 – 1,0 (3) 

     X < 16-3 

     X < 13 

Sedang : (μ- 1,0 (σ)) ≤ x < (μ + 1,0 (σ)) 
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     16-1,0 (3) ≤ x < 16+ 1,0 (3) 

     16 - 3 ≤ x < 16 + 3 

     13 ≤ x < 19 

    Tinggi  : x ≥ (μ + 1,0 (σ)) 

    X ≥ 16 + 1,0 (3) 

    X ≥ 16 + 3 

    X ≥ 19 

Tabel 4.3 Kategorisasi Persentase Pretest Kemampuan Berpikir 

Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK Mawar Somba Opu 

Batas Kategori Interval fi Kategori Presentase 

x < (μ- 1,0 (σ)) X < 13 2 Rendah 12% 

(μ- 1,0 (σ)) ≤ x < (μ + 1,0 (σ)) 13 ≤ x < 19 11 Sedang 69% 

x ≥ (μ + 1,0 (σ)) X ≥ 19 3 Tinggi 19% 

Jumlah  - 16  100% 

Grafik 4.2 Diagram Kategori Pre-test Kemampuan Berpikir 

Simbolik Anak 

 

12%

69%

19%

Pre-test

Rendah Sedang Tinggi
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Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan 

berpikir simbolik anak kelas B2 hasil pretest sebelum menerapkan media 

permainan congklak terdapat 12% anak berada pada kategori rendah yang 

berjumlah 2 orang anak, 69% anak berada pada kategori sedang yang 

berjumlah 11 anak, dan 19% anak berada pada kategori tinggi yang berjumlah 

3 anak. Jadi disimpulkan bahwa presentase dari hasil pretest berada pada 

kategori sedang. 

2. Deskripsi Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun 

Setelah Pengunaan Media Permainan Congklak pada Peserta Didik 

Kelompok B2 TK Mawar Somba Opu 

Hasil penelitian kemampuan berpikir simbolik peserta didik setelah 

penggunaan media permainan congklak kelas B2 TK Mawar Somba Opu 

Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kemampuan berpikir simbolik peserta 

didik setelah diberi perlakuan yaitu penerapan permainan tradisional 

congklak sudah meningkat. Hasil data yang di dapatkan peneliti setelah 

melakukan penelitian dengan menggunakan 4 butir pengamatan dan 

menggunakan empat skala penilaian yang terdiri dari BB (Belum 

Berekembang), MB (Mulai Berkembang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan), 

dan BSB (Berkembang Sangat Baik). Posttest yang dilakukan pada kelas 

eksperimen sebanyak 16 anak. Hasil posttest penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 10, Oktober 2024 sampai 24 Oktober 2024. 
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Tabel 4.4 Nilai Posttest dari Penerapan Permainan Tradisional 

Congklak Terhadap Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-

6 Tahun di TK Mawar Somba Opu. 

Nama Anak 
Indikator Skor 

Total 1 2 3 4 

Rafa 4 4 4 3 4 3 4 4 30 

Aidil 4 4 4 3 4 3 4 3 29 

Islam 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Zaidan 3 4 4 3 4 3 4 4 29 

Raishya 4 4 4 3 4 3 4 4 30 

Khawla 3 4 4 3 4 4 4 4 30 

Nada 3 4 4 3 4 3 4 4 29 

Reisya 3 4 3 3 4 3 4 3 27 

Arka 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Azril 4 4 4 3 4 3 4 4 30 

Syabil 3 3 4 3 4 3 4 4 28 

Tian 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Alika 3 4 3 3 4 3 4 3 27 

Rahman 3 4 4 3 4 3 4 3 28 

Randi 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Nauren 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Jumlah  54 60 59 50 61 51 61 57 453 

Total  114 109 112 118 453 
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Tabel hasil penilaian kemampuan berpikir simbolik anak posttest pada 

kelas B2 di atas memperlihatkan nilai dari hasil pengamatan yang dilakukan 

pada anak usia 5-6 tahun di TK Mawar Somba Opu setelah diberikan 

perlakukan berupa penerapan permainan tradisional congklak dengan 

menggunakan instrumen penilaian kemampuan berpikir simbolik anak. 

Grafik 4.3 Nilai Posttest Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 

Tahun 

Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada kemampuan berpikir 

simbolik anak usia 5-6 tahun setelah penerapan permainan tradisional 

congklak: 

a. Menghitung rentangan atau daerah jangkauan (Range) 

J = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖� 

J = 32 − 24 

J = 8 

b. Rata-rata Hitung (Mean) 

�̅� =
∑𝑥1

�
 

  �̅� =
�𝟎 + �� + �� + �� + �𝟎 + �𝟎 + �� + �� + �� + �𝟎 + �� + �� + �� + �� + �� + ��

��
 

RA AN IS ZA RS KH NA RE AR AZ SY TI AL RH RN NU

Posttest 30 29 32 29 30 30 29 27 32 30 28 24 27 28 24 24

30 29
32

29 30 30 29 27
32 30 28

24
27 28

24 24

Posttest Kemampuan Berpikir Simbolik 
Anak Usia 5-6 Tahun
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      �̅� = 
���

��
 

      �̅� =  28,31 

Tabel 4.5 Nilai Statistik Post-test Kemampuan Berpikir Simbolik Anak 

Usia 5-6 Tahun 

No Nilai (Xi) Rata-rata (�̅� ) (𝒙ⅈ − �̅�) (𝒙ⅈ − �̅� )2 

1 30 28,31 1,6 2,56 

2 29 28,31 0,6 0,36 

3 32 28,31 3,6 12,96 

4 29 28,31 0,6 0,36 

5 30 28,31 1,6 2,56 

6 30 28,31 0,6 0,36 

7 29 28,31 0,6 0,36 

8 27 28,31 1,3 1,69 

9 32 28,31 3,6 12,96 

10 30 28,31 1,6 2,56 

11 28 28,31 0,3 0,09 

12 24 28,31 4,3 18,49 

13 27 28,31 1,3 1,69 

14 28 28,31 0,3 0,09 

15 24 28,31 4,3 18,49 

16 24 28,31 4,3 18,49 

Jumlah 453 - 1,7 94,07 
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c. Standar Deviasi 

S =
√∑(𝒙ⅈ−�̅�)�

𝒏−�
 

       S = 
√∑(��,𝟎�)�

��−�
 

       S = √
∑(��,𝟎�)�

��
 

       S = √�, �� = �, �� Dibulatkan menjadi 3 

d. Varians 
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e. Kategorisasi 

Hasil post-test peningkatan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di 

kelas B2 TK Mawar Somba Opu diproleh nilai terendah 24, nilai tertinggi 32, 

nilai rata-rata 28,31, dan standar deviasi 3. Data post-test perkembangan 

berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di kelas B2 data diketahui dengan 

mengkategorikan nilai tiap anak. Adapun interval post-test perkembangan 

berpikir simbolik anak digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Rendah  : x < (μ- 1,0 (3)) 

   :  X < 28,31– 1,0 (3) 

    : X < 28,31-3 

    :  X < 25,31  

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

     : 28,31-1,0 (3) ≤ x < 28,31+ 1,0 (3) 

     : 28,31 - 3 ≤ x < 28,31 + 3 

     : 25,31≤ x < 31,31 
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     : 25≤ x < 31 (dibulatkan) 

    Tinggi   : x ≥ (μ + 1,0 (σ)) 

    : X ≥ 28,31 + 1,0 (3) 

    : X ≥ 28,31+ 3 

    : X ≥ 31,31 = 31 (dibulatkan) 

Tabel 4.6 Kategorisasi Persentase Post-test kemampuan berpikir 

Simbolik Anak Usia  

Batas Kategori Interval fi Kategori Presentase 

x < (μ- 1,0 (σ)) X < 25 3 Rendah 19% 

(μ- 1,0 (σ)) ≤ x < (μ + 1,0 (σ)) 25≤ x < 31 11 Sedang 69% 

x ≥ (μ + 1,0 (σ)) X ≥ 31 2 Tinggi 12% 

Jumlah  - 16 - 100% 

Gambar 4.4 Diagram Kategori Persentase Post-test Kemampuan 

Berpikir Simbolik 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan 

berpikir simbolik peserta didik di kelas B2 hasil posttest setelah penerapan 

permainan congklak terdapat 12% anak berada pada kategori rendah yang 

berjumlah 3 anak, 69% anak berada pada kategori sedang yang berjumlah 11 

19%

69%

12%

Post-test

Rendah Sedang Tinggi
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anak, dan 12% anak berada pada kategori tinggi yang berjumlah 2 anak. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa persentase dari hasil posttest berada pada kategori 

sedang. 

3. Penerapan Permainan Tradisional Congklak Terhadap Peningkatan 

Berpikir Simbolik Kelas B2 Sebelum dan Sesudah Melakukan 

Kegiatan Permainan Congklak  

Hasil penelitian yang dilakukan pada kelas B2 TK Mawar Somba Opu 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil data sebelum dan 

sesudah penerapan media permainan congklak. Berikut merupakan tabel dan 

gambaran grafik perbandingan antara hasil data observasi awal dan observasi 

akhir: 

Tabel 4.7 Hasil data Pretest dan Posttest Kemampuan Berpikir 

Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK Mawar Pao-pao 

No Nama Anak Nilai Selisih 

Pretest Posttest 

1 RA 16 30 14 

2 AN 14 29 15 

3 IS 22 32 10 

4 ZA 16 29 13 

5 RS 15 30 15 

6 KH 16 30 14 

7 NA 20 29 9 

8 RE 14 27 13 



57 
 

 

 

9 AR 20 32 12 

10 AZ 18 30 12 

11 SY 16 28 12 

12 TI 12 24 12 

13 AL 14 27 13 

14 RH 18 28 10 

15 RN 14 24 10 

16 NU 11 24 13 

Jumlah  256 453 197 

Rata-rata 16 28,31 12,31 

Grafik 4.3 Hasil Data Pretest Postest Kemampuan Berpikir Simbolik 

anak Usia 5-6 Tahun di TK Mawar Pao-pao 
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Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar grafik 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa 

nilai hasil data pretest dan posttest memiliki perbedaan yang cukup jelas. 

Grafik yang berwarna biru menunjukkan hasil data pretets dan grafik yang 

berwarna abu-abu menunjukkan hasil data dari postet. 

Tabel 4.8 Hasil data Nilai Minimum dan Makasimum Pre-test dan 

Post-test Pada Kelas B2 Sebelum dan Setelah Penerapan Permainan 

Tradisional Congklak  

 

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa penerapan permainan tradisional 

congklak memiliki perbandingan nilai yang signifikan antara sebelum 

penerapan permainan tradisional. Perbandingannya yaitu 11 nilai terendah 

dari nilai pretest dan 24 untuk nilai posttest, sedangkan untuk nilai tertinggi 

dari nilai posttest 32 dan 22 pada pretest. Nilai rata-rata anak sebelum 

perlakuan (pretest) adalah 16 dengan standar deviasi 2,98 sedangkan setelah 

perlakuan (posttest) nilai rata-rata 28,31 dan standar deviasai diperoleh 2,57. 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari 

sebelum dan setelah penerapan permainan tradisional congklak dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik.  

 

Statistik Nilai Statistik Kelas Eksperimen 

Pretest Posttest 

Jumlah Sampel 16 16 

Nilai Terendah 11 24 

Nilai Tertinggi 22 32 

Nilai Rata-rata 16 28,31 

Standar Deviasi 2,98 2,57 
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4. Pengujian Prasyarat Analisis 

Analisis data hasil belajar anak bertujuan untuk menarik kesimpulan 

tentang data yang telah diperoleh dari tes hasil belajar. Untuk menarik 

kesimpulan tentang data yang diperoleh dari tes hasil belajar dilakukan 

analisis secara statistik. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji nomalitas dan uji-t dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics. 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.9 Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Pre-test ,188 16 ,136 ,957 16 ,599 

Post-test ,168 16 ,200* ,901 16 ,084 

 Sumber: SPSS Versi 30 

Pengujian dalam uji normalitas data ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 30, dengan pertimbangan dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian       

dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih 

kecil dari 0,05 maka data penelitian dinyatakan tidak berdistribusi 

normal. 
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Hasil tes normalitas di atas menjelaskan bahwa dengan Kolmogorov-

Smirnov data yang diperoleh adalah 0,136 > 0,05. Artinya 0,136 lebih dari 0,05 

maka data tersebut berdistribusi normal. Pada Shapiro-Wilk data yang 

diperoleh adalah 0,599 > 0,05. Artinya 0,599 lebih dari 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi normal, dengan demikian asumsi persyaratan uji 

normalitas data sudah terpenuhi. 

 Dapat disimpulkan bahwa tedapat perbedaan signifikan yang 

ditimbulkan yaitu berupa peningkatan antara sebelum dan setelah diberikan 

penerapan permainan tradisional congklak dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di TK Mawar Somba Opu. 

b. Uji Hipotesis 

 
Tabel 4.10 Uji Hipotesis T-test 

                                                            Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 16,0000 16 2,98887 ,74722 

Posttest 28,3125 16 2,57472 ,64368 

 

Tabel 4.11 

    Sumber: Perhitungan SPSS Versi 30 

       Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Significance 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
One-

Sided p 

Two-

Sided p 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest - 

Posttest 

-

12,3125

0 

1,81544 ,45386 -

13,2798

8 

-

11,34512 

-

27,12

8 

15 <,001 <,001 
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Bahwa hipotesis nihil (H0) ditolak dikarenakan nilai signifikansi (2-

tailed) < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05 dan H1 diterima, ini berarti terdapat pengaruh 

penggunaan media permainan congklak terhadap kemampuan berpikir 

simbolik sehingga treatment yang di berikan kepada peserta didik berupa 

penerapan media permainan congklak terdapat peningkatan pada berpikir 

simbolik peserta didik. 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum 

Penerapan Media Permainan Congklak di TK Mawar Somba Opu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024 di 

kelas B2 TK Mawar Somba Opu Kab. Gowa pada 16 sampel yaitu 6 peserta 

didik perempuan dan 10 peserta didik laki-laki semuanya kelas B2 dengan 

rentang usia 5-6 tahun. Hasil penelitian di peroleh bahwa kemampuan 

berpikir simbolik anak di TK Mawar Somba Opu pada kelas eksperimen 

sebelum di berikan perlakuan berupa media permainan congklak diperoleh 

nilai tertinggi yaitu 22 dikarenakan peserta didik belum memahami simbol-

simbol lambang bilangan dan huruf dengan baik, adapun nilai terendah 

sebesar 11, ada beberapa peserta didik belum memahami lambang bilangan 

dan huruf serta apa yang di sampaikan oleh guru maupun peneliti sedangkan 

dari hasil tertinggi dan terendah maka disimpulkan nilai rata-rata peserta 

didik sebelum diberi perlakuan berupa permainan tradisional congklak adalah 

16. Hal tersebut ditandai dengan anak yang masih kurang dalam kemampuan 

berpikir simboliknya. 

Kemampuan berpikir simbolik anak di TK Mawar Somba Opu sebelum 

penerapan permainan congklak, sebagian anak masih belum mampu 

menyebutkan lambang bilangan maupun abjad secara acak, anak belum 
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mampu mengetahui banyaknya jumlah bilangan sesuai dengan lambang 

bilangan, sedangkan dalam indikator mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan ada beberapa anak belum mampu membedakan lambang bilangan 

“6” dan “9”. Sedangkan indikator mengenal berbagai macam lambang huruf 

vokal dan konsonan ada beberapa anak yang belum mampu menunjukkan 

lambang huruf, dalam hal ini untuk kemampuan berpikir simbolik anak masih 

perlu di tingkatkan lagi. 

Hasil penelitian ditemukan pula pada saat kegiatan belajar mengajar 

guru masih kurang dalam mengenalkan berbagai lambang-lambang yang ada 

di sekitar kelas seperti halnya lambang bilangan dan lambang huruf, peserta 

didik hanya dikenalkan dengan perhitungan 1-10 seperti pada umumnya yaitu 

menggunakan jari-jari untuk menghitung 1-10, dan lambang huruf pun masih 

kurang di perkenalkan di peserta didik. Hal tersebut membuat anak kesulitan 

dalam meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan asli, dan 

lambang huruf. Oleh sebab itu sebagai pendidik anak usia dini harus memiliki 

keahlian dalam melakukan refleksi dan menganalisis dalam setiap kegiatan 

mengajarnya, mampu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan dan 

harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi sehingga menghasilkan 

anak yang kreatif.1 

Pembelajaran anak usia dini lebih mengarah terhadap pengembangan 

potensi yang dimiliki misalnya, kemampuan bahasa, sosial-emosi, 

kemampuan motorik, kemampuan intelektualnya, oleh karena itu 

pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar anak tidak merasa 

terbebani dalam belajar, suasana belajar harus dibuat secara natural alami, 

 

1 Alfiyatul Hasanah, Menjadi Pendidik Anak Usia Dini Yang,” (Jurnal Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini, Vol 2, No. 2 2023), h.73–81. 
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hangat, menarik pehatian, dan tentunya menyenangkan, dengan cara seperti 

itu anak akan merasa senang dan tertarik.2 

2. Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun Setelah 

Penerapan Media Permainan Congklak di TK Mawar Somba Opu 

Nilai terendah posttest adalah 24 dan nilai tertinggi posttest adalah 32, 

nilai rata-rata posttest 28,31. Pada data hasil penelitian pretest di TK Mawar 

Somba Opu, masing-masing setiap indikator jika di bandingkan pada saat 

posttest penerapan media permainan congklak dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir simbolik anak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada nilai terendah posttest dua puluh empat (24) masing-masing indikator 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir simbolik setiap anak adanya 

perubahan mampu mengenal lambang bilangan walaupun masih ada arahan 

dari guru maupun peneliti. Sedangkan nilai tertinggi posttest tiga puluh dua 

(32) terlihat adanya peningkatan dari masing-masing indikator bahwa anak 

mampu menunjukkan lambang bilangan maupun huruf tanpa bantuan guru 

bahkan anak mampu mengajari temannya.  

Melalui permainan congklak, anak akan dapat mencapai beberapa 

harapan dalam pembelajaran diantaranya anak mampu memainkan 

permainan congklak dengan baik akan menimbulkan rasa percaya diri, anak 

akan mampu menghitung jumlah biji congklak dengan benar dan lancar, anak 

akan mampu membedakan konsep banyak sedikit dalam permainan 

congklak.3 

 

2 Dania Riski Rahayu and others, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,  (Dharmas 
Education Journal DE_Journal, Vol 4 No.2, 2023), h.  887–92.  

3  Khoiri Amelia dan Istikomah, Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada Anak 
Kelompok B Melalui Permainan Tradisional Congklak Di RA An-Nur Kabupaten Bungo, (Jurnal 
Pendidikan, Vol, 1 No.2, 2021), h. 84–104. 
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Hal ini dikarenakan media permainan congklak ini dirancang secara 

khusus untuk mengembangkan kognitif anak dengan tambahan rancangan 

dari peneliti yaitu batu dari biji congklak di tulis simbol lambang bilangan 1-

10 dan huruf A-J, tetapi secara umum juga permainan congklak ini dapat 

melatih sosial-emosi dan motorik anak. 

Pada saat peserta didik melakukan pemainan tradisional congklak 

tanpa sadar anak-anak di TK Mawar Somba Opu secara langsung melatih 

kemampuan berhitung anak dan simbolik anak. Hal ini di buktikan pada 

indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10 yang dibuktikan dengan sub 

indikator anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10 secara acak 

terdapat 10 anak dalam kategori BSH (Berkembang Sesuai Harapan), dan 6 

orang anak bearda pada  kategori BSB (Berkembang Sangat Baik), pada sub 

indikator anak dapat berhitung 1-10 hampir semua anak berada pada BSB 

(Berkembang Sangat Baik), hanya 4 anak berada pada BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan). Pada indikator menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung yang dibuktikan dengan sub indikator anak dapat mengetahui 

banyaknya jumlah bilangan sesuai dengan lambang bilangan terdapat 

terdapat 14 anak berada pada kategori BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

dan 2 anak berada pada BSB (Berkembang Sangat Baik).  

Pada indikator mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, yang 

dibuktikan dengan sub indikator anak dapat membedakan lambang bilangan 

“6” dan “9” terdapat 13 anak berada pada BSB (Berkembang Sangat Baik), dan 

3 anak berada pada BSH (Berkembang Sesuai Harapan). Dan pada sub 

indikator anak dapat membandingkan jumlah bilangan lebih besar dan lebh 

kecil terdapat 13 anak yang berada pada BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

dan 3 anak berada pada BSB (Berkembang Sangat Baik). Pada indikator 
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mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan yang 

dibuktikan dengan sub indikator anak dapat menyebutkan huruf A-J terdapat 

13 anak berada pada kategori BSB (Berkembang Sangat baik), dan 3 anak 

berada pada BSH (Berkembang Sesuai Harapan). Dan pada sub indikator anak 

dapat menunjukkan lambang huru A-J 7 anak berada pada kategori BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan) dan 9 anak berada pada BSB (berkembang 

Sangat Baik). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu 

Indah Lestari, dengan judul “Penerapan Permainan Congklak Bali, Maciwa, 

untuk Meningkatkan Perkembangan Berpikir Simbolik Anak Usia Dini” yang 

menunjukkan bahwa Kemampuan berpikir simbolik dapat ditingkatkan 

dengan menerapkan permainan tradisional congklak.4 

3. Pengaruh Penerapan Permainan Tradisional Congklak Terhadap 

peningkatan Kemampuan Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 

Tahun di Kelas B2 TK Mawar Somba Opu 

Peneliti melakukan penelitian sebanyak 10 kali. Hal ini peneliti lakukan 

agar peneliti mengetahui apakah kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 

tahun dapat dipengaruhi oleh media permainan tradisional di TK Mawar 

Somba Opu kab. Gowa. Penelitian dilakukan pada tanggal 10- 22 Oktober 

2024, dengan jumlah sampel sebanyak 16 orang, terdiri dari 6 perempuan dan 

10 laki-laki. Pada penelitian awal, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kemampuan berpikir simbolik sebelum penerapan media permainan 

congklak. Sedangkan pada penelitian akhir, peneliti melakukan pengamatan 

 
4  Prima, Penerapan Permainan Congklak Bali, Maciwa, Untuk Meningkatkan 

Perkembangan Berpikir Simbolik Anak Usia Dini, ( Jurnal Obsesi Prodi PG-PAUD, Vol 3, No. 1, 
2021), h. 14. 
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terhadap kemampuan berpikir simbolik setelah penerapan media permainan 

congklak. 

Adapun hasil dari kedua penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Tes 

awal menunjukkan nilai rata-rata kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-

6 tahun sebelum menerapkan permainan tradisional congklak di kelas B2 TK 

Mawar adalah bernilai 16 sedangkan pada tes kedua menunjukkan hasil  nilai 

rata-rata kemampuan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun setelah 

menerapkan permainan tradisional congklak di kelas B2 TK Mawar adalah 

bernilai 28,31 dari kedua hasil tersebut maka peneliti dapat mengatakan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan permainan tradisional congklak dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik usia 5-6 ahun di TK Mawar 

Somba Opu. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai signifikansi Sig. (2-tailed) 

adalah sebesar 0,84. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas yaitu Sig. (2-tailed) 0,84 > 0,05 dengan kesimpulan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi persyaratan uji 

normalitas data sudah terpenuhi. 

Pembahasan di atas sejalan dengan penelitian oleh Elisabeth Tantian 

Ngurah dengan judul “Pengembangan Media Permainan Congklak Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif (Mampu Berpikir Simbolik) Pada Anak 

Usia 5-6 Tahun Di Paud Terpadu Citra Bakti”. Bahwa melalui permainan 

tradisional congklak memperbaiki kemampuan kognitif anak-anak pada 

rentang usia 5-6 tahun.5 

 

5 Dhiu and Ngura, Pengembangan Media Permainan Congklak Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Kognitif Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Terpadu Citra Bakti, (Jurnal JPM, Vol 
3 No. 1, 2023), h. 17. 
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Sejalan dengan penelitian oleh Emi Mastura dengan judul “Efektivitas 

Permainan Tradisionl Congklak Dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini Di TK Kasih Bunda Aceh Selatan” bahwa melalui permainan 

tradisional congklak sangat memberikan pengaruh yang sangat positif 

terutama dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak, karena pada tahap 

ini semua aspek perkembang pada anak sangat cepat diterima oleh anak, anak 

mudah berfikir, mengingat dan berkomunikasi maka akan semakin baik pula 

proses berfikirnya secara logis.6 

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa permainan 

tradisional congklak memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir 

simbolik anak usia 5-6 tahun kelas B2 TK Mawar Somba Opu. 

Permainan congklak merupakan permainan tradisional yang baru 

pertama kali dilakukan oleh peserta didik kelas B2. Peserta didik sangat 

antusias dalam permainan congklak ini, karena kebanyakan dari mereka ada 

yang tidak mengenal atau bahkan tidak tau permainan tersebut, pada saat 

pemberian perlakuan permainan congklak peneliti menjelaskan terlebih 

dahulu apa itu permainan congklak dan memberikan contoh cara bermain, dan 

aturan main kemudian memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik 

untuk bermain.  

Selama 10 hari peneliti menerapkan kegiatan permainan congklak ini. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan ketika anak bermain anak akan menghitung pada biji-biji 

congklak yang digunakan dan pada setiap biji anak akan melihat lambang 

bilangan 1-10, dan lambang huruf A-J pada setiap biji batu sehingga anak 

 
6 Emi Mastura, Efektivitas Permainan Tradisional Congklak Dalam Mengembangkan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Di TK Kasih Bunda Aceh Selatan, Skripsi (Aceh: Fakultas 
Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 6. 
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mampu mengenal simbol huruf dan angka, setelah permainan selesai anak 

akan menyusun batu tersebut seperti mengurutkan lambang bilangan 1-10 

atau mengurutkan lambang huruf A-J sesuai intruksi peneliti, kognitif anak 

akan terstimulus karena dalam permainan congklak anak akan menggunakan 

daya pikir, dan berhitung untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa melalui permainan tradisional congklak ini dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik anak. 

Faktor pendukung dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

kesediaan kepala sekolah dan guru-guru TK Mawar Somba Opu Untuk 

mengizinkan penelitian sehingga peneliti dapat mengumpulkan peserta didik 

khususnya di kelas B2. Adapun beberapa keterbatasan peneliti yatu: (a) 

pengenalan abjad pada kelompok B harusnya A-Z., (b) keterbatasan 

permainan congklak yang belum sesuai pada teori yang dituliskan yaitu 

panjang dan lebar papan congklak yang belum mengikuti pada teori yang 

dituliskan dan juga lubang pada papan congklak yang hanya terdapat 6 anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Penerapan 

Permainan Tradisional Congklak Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun di TK Mawar Somba Opu “, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun di kelas B2 TK 

Mawar Somba Opu Kab. Gowa, sebelum diterapkan permainan 

tradisional congklak diperoleh nilai tertinggi sebesar 22, nilai terendah 

11 dan nilai rata-rata 16. 

2. Kemampuan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun di kelas B2 TK 

Mawar Somba Opu Kab. Gowa, setelah diterapkan permainan 

tradsional congklak diperoleh nilai tertinggi sebesar 32, nilai terendah 

24 dan nilai rata-rata 28,31. 

3. Terdapat pengaruh penerapan permainan tradisional congklak dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik ank usia 5-6 tahun di TK 

Mawar Somba Opu Kab. Gowa hal ini terlihat dari nilia rata-rata pretest 

16 dan nilai rata-rata posttest 28,31, serta dengan melakukan uji 

normalitas, uji-t. hal ini dapat dilihat dari nilai uji-t sebesar 27,128 

dengan P sebesar 0,001 karena nilai P< 0,05 yang berarti hipotesis 

kerja (Ha) dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat pengaruh positif 

terhadap penerapan permainan tradisional dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir simbolik di TK Mawar Somba Opu. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah (kepala sekolah, guru dan staf sekolah) TK 

Mawar Somba Opu agar dapat memperhatikan terkait perkembangan 

aspek kognitif anak, karena dengan menggunakan permainan 

tradisional khususnya congklak sangat baik untuk perkembangan 

aspek kognitif kususnya berpikir simbolik, serta dapat menyediakan 

fasilitas seperti media permainan tradisional yang lain untuk 

menstimulus perkembagan anak. 

2. Kepada peserta didik TK Mawar Somba Opu agar selalu belajar dengan 

semangat baik dirumah maupun disekolah terkait berhitung maupun 

mengenal lambang angka dan lambang huruf. 

3. Kepada orang tua peserta didik dapat menjadikan atau mengenalkan 

permainan tradisional sebagai alat pendukung dalam pembelajaran 

4. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan media ajar lain dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir simbolik anak seperti, variabel 

yang bervariasi, metode penelitian, teknik penelitian dan lainnya yang 

lebih bervariasi. 
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Lampiran 3 LKA dan Lembar penilaian Observasi  

LKA 
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Tabel Pernyataan Pretest 

Indikator Kemampuan yang 
di ukur  

Penilaian Ket 

BB MB BSH BSB 

1.Menyebutkan 

lambang 

bilangan 1-10 

1.1.  anak dapat 

menyebutkan 

lambang bilangan 1- 

10 secara acak 

1.2. anak dapat 

berhitung 1-10 

     

2. Menggunakan 

lambang 

bilangan untuk 

menghitung  

2.1 anak dapat 

menunjukkan 

lambang bilangan 1-

10 

2.2 anak dapat 

mengetahui 

banyaknya jumlah 

bilangan sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

     

3. mencocokkan 

bilangan dengan 

lambang 

bilangan 

3.1 anak dapat 

membedakan 

lambang bilangan 

“6” dan “9” 

3.2 anak dapat 

membandingkan 

jumlah bilangan 

lebih besar dan 

lebih kecil 

     

4. mengenal 

berbagai macam 

lambang huruf 

vokal dan 

konsonan 

4.1 anak dapat 

menyebutkan huruf 

A-J 

4.2 anak dapat 

menunjukkan 

lambang huruh A-J 
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Tabel pernyataan posttest 

Indikator 
Kemampuan yang di 

ukur 

Penilaian Ket 

BB MB BSH BSB  

1. 

Menyebutkan 

lambang 

bilangan 1-10 

1.1.  anak sudah mampu 

menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 secara 

acak 

1.2. anak sudah mampu 

berhitung 1-10 

menggunakan biji 

congklak 

     

2. 

Menggunakan 

lambang 

bilangan untuk 

menghitung 

2.1 anak sudah mampu 

menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

2.2 anak sudah mampu 

mengetahui banyaknya 

jumlah bilangan sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

     

3. 

mencocokkan 

bilangan 

dengan 

lambang 

bilangan 

3.1 anak sudah mampu 

membedakan lambang 

bilangan “6” dan “9” 

3.2 anak sudah mampu 

membandingkan 

jumlah bilangan lebih 

besar dan lebih kecil 

     

4. mengenal 

berbagai 

macam 

lambang huruf 

vokal dan 

konsonan 

4.1 anak sudah mampu 

menyebutkan huruf A-J 

4.2 anak sudah mampu 

menunjukkan lambang 

huruh A-J 

menggunakan biji 

congklak 
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Lampiran 4 Foto Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal: 14 Oktober 2024 
Tempat: Ruang Kelas B2 

Observasi awal untuk melihat 
kemampuan berpikir simbolik 
peserta idik kelas B2 sebelum 

treatment 

Tanggal: 14 Oktober 2024 
Tempat:  Ruang Kelas B2 

 
Perkenalan setiap peserta didik 

kelas B2 

Tanggal: 15 Oktober 2024 
Tempat: Ruang Kelas B2 

Observasi awal untuk melihat 
kemampuan berpikir simbolik 

peserta didik kelas B2 
 

Tanggal: 16 Oktober 2024 
Tempat: Ruang Kelas B2 

Pengenalan media permainan 

congklak terhadap peserta didik 

kelas B2 
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Tanggal: 16 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Mengenalkan langkah-langkah 

bermain congklak terhadap peserta 

didik kelas B2 

Tanggal: 17 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Memberikan permainan congklak 

terhadap peserta didik kelas B2 

Tanggal: 18 Oktober 2024 

Tempat: Ruang kelas B2 

Memberikan permainan congklak 
terhadap peserta didik kelas B2 

Tanggal: 21 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B 

Memberikan permainan congklak 

terhadap peserta didik kelas B2 
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Tanggal: 22 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

treatment permainan congklak 

terhadap peserta didik kelas B2 

 

 

Tanggal: 24 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Treatment permainan congklak 

terhadap peserta didik kelas B2 

 

Tanggal: 23 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Treatment permainan congklak 

terhadap kelas B2 

 

 

Tanggal:24 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Treatment permainan congklak 

terhadap peserta didik kelas B2 
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Tanggal: 25 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Observasi akhir untuk melihat 

kemampuan berpikir simbolik anak 

setelah penerapan permainan 

tradisional congklak 

Tanggal: 25 Oktober 2024 

Tempat: Ruang Kelas B2 

Observasi akhir untuk melihat 

kemampuan berpikir simbolik anak 

setelah [enerapan permainan 

tradisional congklak 

media permainan Congklak (dari 

bahan bekas kardus) 

 

biji congklak dari batu putih yang di 

tulis lambang bilangan dan huruf 
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