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BAllI

PtIIDABULUAN

1.1 Dasa1"'!!O_.ar p•• ta1b. -la•• a.i daDOlahraca
T4t:r_,a,'I,el"laei.aa. , •• iapat aeaCe.a1 pena.~"1a.ol.ll-

1",.a .... , •• ii.ina 1as ••• i Xli." ~iC~.ka. it I•• Q•• ,t..
...aX'., ~~r,e."a'.ilaa•• ola~.,. ..•• ' •• ~i.ita. ja 1

a...l.k ..~ ~~~.1I. X80& a.a,aA,.a1 sa'a , ••gertia. r ,
s.~, .,.!!Ua; .',rbella baa;,:.pa4a iat$... i".,sQ'.~ P,D".Jat

lai. aeogatakan ball.a .1.aW..... a. ,enii ..ka. -jas.ao i sa

.ga' .,~'~,~", 4al •• 11(11~ ••• " ,rill~d,p, iall P~"f.U' 7'a.,
"ila~ ••7•• 01eh kareDa ita;. aJ¢aa i1iiakrl,aika. laelae

rap. istU.h: 7a., ~.r••h "l.~aka. ii Inioael'i. ser" ,.r
,e,iaa, ... ~~, aDtaxo, olabr" ..... peaiUika. 1.•••••i•

Uatuk d.,.."# ~ ... ~.h.fIt.~~Q.,ea,.rt1a. Qlam-a•• iaa

' ....1'1. 1...... 1per1u tire,.!'. 'lte~,\l~,i 1;e.~t.llc. ka,a.

iatUaa alabr.c ••••• eD41i1ta. jasa•• i cl1p.a1 i1 lDioae-

.f.a.
:&elae1".... 1atU ... J:a., .era.... 1••• ua 4al•• , ••41-

iib. 1,••••• 1 1"'•• iiaalaj. 4e."a. iIItllaJL; ,.rak 'ai ••
(1945-195(», •••• 1.1b. j ••••,1 (1950-1961), 01._.,. (19

62-1'61), , ••41'~ka*ol._a •• 4." .t.e•• Jaat •• (1967-1982),
. ' " .' " ~ , 'Y:

, -
.... ,•••U1b. 2..... 1 "aa k,e.... t•• (1982-1"5).

'.~ala ••••••• ,.rke.laa., •• iJl1U.lf 7'.' i!&ua.ata•
, •• 4111... j•••••j.. uatat ita, .aJ.t '1~.1.ata. 8.1a••• 1

'.r1_t,
!a:fl. ex-a.e~.It..... (1945.-1950), ,.rat Tt..... ada.

1

•
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..

aaauk dala- baaian pe.didika- yang aiajarka- 4i aetolak

..ID1.h 4e.caa aatari 'pelajar.- adalah atletik d•• se•••

bahka_ 4it••'ah latib.- a!Liter (Har.oao : 1990 aaa 511-

'roto : 1987). Hal 7••' ae_arik dalaa pelakaaaaa- aerak

.aiaa ter.ebut adalah aDak lall-lakl iaa ,ereap.a. 4i-

»laahkaa daa perla adaD,.a .asihat 'ekter •

.rada .ra .te•• laikaD Jas.aDi (1950-l961) 181 lal:L1r

laaaasaa ,.uri41a tor_al 7a•• _e.catar 'peD4l4lkan la8.a.l

Taitu labir.ya U8daaa-aada., 10.4/1950, ke.ui1aa •••~ail

Uada.g-aad ••• 10.12/1954. la.a sebaci•a isiDya berbuayi:

Ba•• a Iadoaesia sehat da. blat lahir aata. Oleh
tareaa ltu, peadiaikaD ja8maai berkeYajiba. 1~.
lle.ajukaD daD _eaellhara )[eselaata•• a4a. terutalla
4ala- arti pro•••tit d•• juca secara oorrectlef.

uatut era O~aDr8&. (~962-1967) 'perke_bangaR olabra ••

aeaaki. '.ik, kare•• Aiad.kaa sekOlab-sekolah olahra ••

••p.rtl 511>A 4a. 51'0.
;ra'.'era p•• iidika. olahraca ia. xesebata. (1967-

1982)--;istllah 18i awacol ureDa olabr~ca tiiak ait.·Ca

Di oleA Departe_eD 01a~al •• akaD tet.pi dit•••aDi .leh

Departeae. xe.dldika. d.D ~ebuaaJaa. (DEPDIIBUD).

•

, • "·a ..... ,~

~8ia era Reaii41ka. Jas••R1 daD 1esekata. (1982-

1'95):; istUah·· ..e.clii1k•• ·Jas.a-i aald.a kG •• iea.a. '1-

,,8ukta-.,. 4al•• U_'a_.-GBda.c 10.2/1989.

lail1•• la1. ~a.c aeriDs dipakai ...lam sta'i ,eD

AUit.. jas.a.i ael1, ..ti: Pe.4i41ka. aer.k (Rove••• t 1:1..-

o.t1O.). 11•• Cerak (Xi.~.i.t.Cl), Pe.41c1ikaa 01alaraca
(aport"'B4,icatiOD),11.00-11a'1 tiaik ter.,a. (.1pple14 Pb7-

.. ,', - .;.,

a:£cal ac1••0e). i~uufi4ika•• ot.r1k (1'lo.torB4icatioa);' a.a



~e.41dlk•• 3••8a.i 4••• 1abraaa (Ph1a1cal Educatl•• aa.

sport: Bucher, 1983). n•• xe.l.ir ••aaa (Sport S01e8ce),

(Baac, 1975).
xetetapa. HPR aI lo.II/RPR/1978, TAP ••• II/MPR/1983

4a. TAP 10. II/MPi/198a clai•• Garis-caris 'Bes.r Balli ••
Becar •• e•• SUA.k •• 1Stllah pea4141ka. J.saa.1 4a. Ol.k

r ••• aecar. terpiaall. !,AP10.II/MPB/199J istil.Jl _e•• !.;.
. .-

'.10. titat .da, :ra.c ada llaaya 1atllah _lahrac •• »a1••
-

sarat X••• tua •• Me.ter1 •••• r • .re.d. 4•• 01.Ja.r••• '0.
601J,DaJfORA!T•• acal, 1 lwa1 1984 te.t••• "POL.lDASAll

".,.... " f • ~ !

£KMBAIGURJI OLABRAGAft .e.~rika. peacartlaD·.lahr ••• '••

ieo;'141kllll' ja~.~.iy~••• eru.p.kaD aatu pe.certi •• 7a••

a••• 4••ru••• l1Dckupay ••

~er4.aarka. 'per~m' ••£.D iatilah ~aaC .er.ah ii.u

naka. utuk ltee1at••• 1.ahraca 41 se.l.h, 1atil •• e1..h

r.c. d•• pe.d1ilk •• 3a8m••i d.,at titeluauri 'ari ...ber

ke~erpaat.k.a ••y •• Ol.kr •••• er....ta. terje••h•• t.r!

'ahas. Iallrls aport, seta.cka. ~••'idlk•• j.s.aai .er

asal dar1 •.,.io81 ed"c.tic ••

:Ber'as.rba ,.twae. :r•• a rea.i .... lstU.ll p•••1Alk

•• jas~.i '!caDak •• uatuk kal••••• ,e.4141kaa ••• 8C.1

a1at watuk a•• c.p.i tuju•• 'p.a41Aita•• Se....Ck•• o1.ah

rac... tat keciat •• 41 l ..r ,••i1dikan 7••• ,erorient.al

••a. p••lactat.n pre8~a8i ae1..1al ,ert••4iac•• t•• per-

10.'•••• uat.:t iapat aeaMi.b. pe.Certi•• olaJar.c. 4••
,e.41tlkaa ja8ma.i. lar••• 'al•• pe.&erti.. pe.'llik ••

3.aa •• 1 aenc••a.c war Mr.. 1a 4••• l.braca•
- -
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Darl arai•• 4i atas, taapak ~ahwa peaaaa.a. teataDg

iefea1s1 opera.loaal ,ea4iiikaa ja••aai d.a elahra~a ••-

rapaka. hal Taa, .e_111ltlartl ,e.tiac dala8 tucas pro

fes1.a.1 a.har1-bar1 yanc ae••arahkaa ,a4a .u'jet .1i1k

~ arah tujuaa pea414ika. j.s.ani.

1.2 Defia1s1 Operas1••81 Pea.iilkallJasaaa1

»as.r lan, aelatarbei.ka••l istl1ah dar1 pead1i1ka.

ja.aa.i a4ala- ~arat 1epataea. X••41k'Di 413/U/1987 7a·e
aen7ataka.: Ba•• "Readidkaa Ol.iraga 'a. 1eae-.ta." 41-

a'.h aeaj••! ".peadl4inD JII•••• i".

A. l'eacertia.l'ead1d1kanJ•••a.i
.u••••aa Ooz.as (1959) me.,eaubkaa: "P••4141011

J.saaD1 a'81ah pbase dar1 .rose8 pe.d1i1kaD kese1arab••

7a•• ,erha'WI«a. deDgaD akt1v1tas berat 7aD~ aeBcaka,

sist.a, _tot serta hasU lte1ajar'ar1 ,art1s1pa.1 4ala.

aktlvitas terse'at". Volter da. Kaliacer (Bueher:1964)

.e.C.aabkaa "1'ea4141)[a.Ja••••1··adalah phase pea,ldlk-

aD aelela1 akt'i:Yltas:fisli~aBaOa 7aac tertera dc1aa

latera.t1G.al Oharter Of P)Yslcal Eiueat1.a (1974) a.-

Dc••ukakaa: ".Pe.41dlkaDJa••••1 .delah suata ,rese• pea-

41AlkeD sea.or.a. seltaca11D41vldu aaupua a.lt.,a1aa.,o

ta a••yar_kat yang Ail_kuk_n 880ar. sadar daD s1ateaatik

aelelal ,erbagal k••iata. jasaaa1 4ala. r••cka aem,er

elea ,ealackat•• keaaap... ,•• keter••PU •• jas.aai,

pertuit.... ke,er4asaa d.a p.abeataka•• atak. Ateag (1993)

aeD,e.wbD: P.at1,ika. lasm.aalaerapaba ••,1•• iate,ral

••ri :peail'ikaaaecara keaelaruaaa ..lalul lter••••1 ke-
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I.

ciata. jasma.i 7ang ~ertujuaD mengembangka. iDdivi4u 8e

c.r. or,aalk, iDtelektual, aa. e808100al.

Waltster's lew Collee1ate Dlctloaary (1'80) .eByat.-

kaD ballWa peDd14ikan ja8.a.l adalaa p,e.galaraa y••e .era

beri... ,erAati •• paaa peace.ba.ca. fi81k darl .Ulai la

tlaan k.listealk, lati ..a uatuk keseaata., seRa. serta

,erfor.asi daa olanraga pert.atiDlan• Kasiklo,edi_ Iai.

.eS1a menyeltutka•• ahwa peodidikaa jaB.aai .4alak ola~

raea 7a., ailaknkan tidak se.ata-aata uatuk aenc_,al ,res

tasi, teratama iilakakan 41 sekolah-setolah, terdlri at_s

latlaaa-lati ... ta.pa alIt d•• 4ea«aD alat, iilakuka. d1

4ala. rua.caD dan ai lapaagaD terbuka. DeaiklaR pULa Men

pora lterpeada'patbabVa ge.414ika. ja8l1a.i adalab proses

,eDdl4,ika. seaeora.c seltagai perora.caD aau,UD. aagcota

.aayarakat la.B iilakukaa secara sadar daB slste.atik _e

l81ui Derbac.i kegiata. jas.aai dalaa raRcka aeaperole •

•eaiRcka1.a kea••pua. ketera.pilaR j.8••ai, pertaab~D

~eerda8a. daB ,eabeatuka. w~tak (K.ap.ras1984) •
.,. ."

Heaurut Bucher (1983) kata pea~iiika. jas_ani ter-
.,

airi dari dua kata yabl ja8.a.1 (,lVsieal) daD peD'idik-

a. (edueatio.). ~.ta jasaaai •••berika. peagertiaD ,ada
.-. ..bermaealll-liacaateslataa jaslla.i, ya8g a.11pntl: kekuataD

ja8.aai, ,e.,ealt_aca. jasma.i, teeaka,a. Jas.a.i, keae

"taa jaa.aei, cla.penl..pilaD jas.aai. S-daD& ta.bab.a

kate ,eniil1ken laae keaud1an aeojadi p.ad14ikaa j.s.aa1

(plq-sical _d.ucat1••) aera'akaa .Itu ,8naertil• 11•• t1'ak

i.,at d.i,isa.b.pBa.'tara Jea4idiba aaa ~aa.a.:L saja. lea-...
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iidikaa jas••ai .erupakan proses peDdidikaD y•• g aembe

ria. perhatiaD 'pada aktivit.s peage.hangan ~a8.ani aaDU

sia. 'falaupun 'penc.mbaacan ataaaDya adalall jasaaDi aaaWl

tet.p berioteasi peDdidikaD, peDgemDaa,aa ja8mani bUkaD

.erupakall tujuall akaa tatapi aelaa,ai al...... tllk.eacapai

tl1juaa l'a.4idiQD.

1etika seerall, se4aa, .elallllaa ~Iiataa jasmaDi 4a-
-la. beraa1ft, bereaaDC, berlari, sepal bola, seDam daB ke-

ciataD jas.ani yaag lalA, maka inteaai pendiiika. harue

aelalu ada dalam permaina. itu. »eagan berp.tisipasi da-
'"

1aa ,ro&raa peadidikaD jas.aDi akaa laeraantaat QDtukj a)

.e.per'aikl tiDgkat kesehata. jas.aa1, b) .emberika. da

Bar ketera.pilaa :rani akan aeabuat bekerja le~ih etisieD,

aeaarik da. A1dup peDuA se.aneat, serta 0) sebagai pe.-
~'

didikeD sos181 yaac akaa memberi suaDaAlaa ,ada pellbelltu

tan karakter cla. .ubUll.a" a.tara lIanusia :rang baik.

Rijsclrop (1975) dari Belaada meaggWlakas istilah Q.-
..

Dololi ,aag berasal. dari kata gyllaBi•• ;yaita latib8a, her-

1ati. claa ,asiTum artinya mel.ati& Lui. G:r...lo•i a4ala.
i

11.•• J'ang ae.elaah"aksi _torik 4a1aa raaa. liagkU" »ea-
4ic1itaa d,a.,l)eabeatuka•• Pea4iiika. ja88aai Dllkaal.all.pea

d1c1,lba «ar1..acla~.'a'" teta..l saatu percaal.aa .aeelacocia

elata. 4..1. c.rat daa NeD.ala.aa ja.a••i. Qer.t aaaaaia

aeru ••:ua .,erulta..a dal.aa 1mln...... "Wli.~'_••g.D _.i •

•,ek1t.r~ :aal..ml"ua•• 11aCktl. peDll11kaa .Jta~ •• torilt "1-
aea,araata. 41aatsuika. ua~uk .ea~e.baacka. ~Jl'iltadia.

aeaa1. kearah ke(e...aa••• aBusia lter.r't1secara be1'41ta-
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r1 ...pa..eDUIl.ikaa tqas hi4u,P.7a.

seato. (1974) ae.gataka. baha.a pen4i41ka. ja8.a.i

adalai _eatuk gead14itaa ya.C _eaberib. perbat1 ••• a••

,eacajar •• peDC.tahu ••, sika, 4a. ~teraapi1a. cerat aa

Busia. PeDdi41kan ja8aaai aell._7a1 ke_iun Aiba.4iDe-
-'.... ,"ta. aeaCa. pe.d141kaa 7aag lata, 7a1tu ••_ber1ta. t.sea-

,ata. aatuk aeage.ba.gka. karakter 4aD 8itat 808~ yanc

lelt1h besar untuk diyujudtaa dala. praktik ie.c.jar •••

Pe.dUika. jass.ai a4.dah sat11 aspek iari geaelidikan se

lalui ja8.aal. De.ik1a. ~ula g••da,at Balel 4aD l1e14

(1976) yaag ... berik •• ,engertia. peaa1dika. 3a••ani ada

lall 8118t11~'8e ... eDd1c1ia •• elalv.1 "e.Uiha. aktiT1tas
...

fiaik Taa. akaG '.eaChasLlkaa adaptas1 pa'a erca.ik, aya-

rat otot, 1nte1ektul, 8081al, kultural, eusional, da.

t'stet1ta.
Dari berlta.ai ,eadapat teDtaag pe.geriia" ,••4iclik-
'<

an 3a8m.ni, kesillpUla. ban.a kegiat.D Ne.d~iikaa jas_ani

da. olaaraga mempODya1 ,erltedaaa da. per.a.a ... ~~ia.ar-
!'" ": ':.

b. rua." 11agka.,tlkeci.taaaya .aka jleru11dikanjas.a.1 le-

bih luas dari olallra«a, karena dalam pendiilka. jas.a.1

j~a _.11put1 olanra •• (sport), gases, bermais (play) i••
..~ ~

a.g.la .ktiYitas UDtuk lI.agembaBgkan tnalitas .aaas1a a.-

1alai cerak.
Dala • ..,eud~'lika.jaBsaa1 (»_'810a1 .4.a.catioD)••a-
~.,

,aayal _sar, ltera.ia cta.olabra.a, tet_,1 ti4_k s••• t...

•• ta ".r- ..r.aia 4••ol_br_ca aaj_ ••laiaka- ~slt1aasl

,k.4... 7-. ])e.g.... s.~,Jea"l4:ib. jasm*ila1.kt1T1t". t181,k
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•• r.rie."asl paaa tujaam _pe.4ld1kan, 7aitu lIeac.'a .e18-

tuka. keelataa meod1d1k lIel.1u1 akt1v1ta8 f1ait. AkaD

teta,i pada keeiatail beraaia 4a8 olabra&a t14ek berori-

•• tas1 pad. tujuaa p8lldidikan•
tbtuk lIe.etapun batasaD teataDB p•• 41& keD ja8.aa1,

harua di,ertiab ••gkaa kaits.oya de.gaDber.aia d••• 1ab

rag••• e.ldp..... ec.ra iap11ait ]letie"Y. ha.pir tU.t
me~uajukkaa,erbedaae yane aeayolok tare •• keticaay. sa

lieg .el1a,kUpi. Ber•• 1D.e",gall.ta •• ktbit •• pereaiea.

y.ag ••• ,basi1kaa ]lege.lIir•••• BOr•• ie ad81.h ]le,iat ••

aeD-kOmpet1tif, atau Don-perta.dia8eD dari ke«eabira ••

ger.k fiait •• ealdPua.....r.aie tid.t "el.ll1 urW!l]le,lat ••

fiaik. Bara.iD tidat perla. barUS olabraga .teu pe... i4ikaa

;jaam•• i ••• aldP.... \2Ds....-IIDSQl'8Yad.p.t t.rlihat p.d. ]le-

dueDJa"
~e.di4ika.jasmaDi memllik1 ~dua kgmpO.eDberllai.

daD o)-aaraga, taP1 tidek aesti llarus aelela. a48, belk. sa

lah satv. 4ala. takaraDDye 7a.g berillbaDS a.tara )tetluaay••

Be.gugat .am••y. puU,U- ;jaa••8i .d81.h ....t;i'Yitasfi

"it ya.g _e.p...y.i t113- pe.diili-. Y••, akallaie.p.i

ad81ahpe"didikall. t.pi IIl.lara,. d811bitr._U ••a.. P.... ]le

.... ay. d.P.t "ipakai d81." proae. pellUdikaAtURk .el81"
.e.' ........g t.ur ..... 41..1u8 aeb_ga1t.;jua8 y8ll' ,a.tie'.

!eraaia, olabraga, da. pea41aikaD 18•••• 1 ••• na81·

_eogaadqag.....otak ger-k flaik ..... ]letlg••Y- d.P.t oacok
d81•••• te]1:8 pe.U.4iu. ;Ilks 41p.U1 8.b.,.1 r.l.kaa81
4a" ,..ge.bir •••• taOP. tl1;1ua.pa.4141k... saa- .epertl
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elahrag8 yang d8pa~ h1dup de.1 o18braga ita sen4ir1 tan

.a aUa1 peDcl.14ik.a.Ole. profesional tidak _em1l1ki tu-

juaa p.n41dikao, Da-UD tetaP olabraga karea. pelakuaya

tidak selalu Ilarus a.atir. 01._8g8 .... beraa:1n dapat

se••ta-.ata uatut tes•••n•••• sem.t.-m.ta aatuk pendidik

.a .ta. aatllk kOlDbiDasi dari teduaa,a. l..seaaDg•• atau

~&e.biraa. tidak terpisahka. dar! pe.Ci41kaa, keduaaya

dapat 4••harus disatakaD.
aatar da. Brldee yaae tidak teraole ••• kti.itas f!-

sik, jaca aerapakeD permaina. d•• ber_e.tat perta.diDCa ••

1e4uaa,. dapat saja dis. bat oleAraaa, aeskipaa bu~ •• la~

rag. aur.i .e.gingat arti asal dari olabraga, .lah da.

raga. l1b kedue.ya disebut sport, auagkia iStllabDya .a

sih ••aadai ureaa sport artlllY. as11&Y8 .481.h )erse...c-
sen•••• (Aten&:1992).

B14aa.-b14aag la1. 1aDg berka1ta •• rat de.gaD peadldlk-

•• jas.aai adalah pen4id1ka. teeehataa, rekr.as1 da. tarl.

Lebill la.jut At-DS (1992) ••age_uuk •• , .l'ellcl14ika.t.es.-

..ta~ .e1iputl pe••alaraa teaehataa, pel.,.aan kesehat ••

4aD keseutaD 1iDgkaac.n, tujuaDDya ac1a1ah kebiasaa. n14a,

.eJaat•
.l'eagertianla1. peni141kaa jas.a.t merupakaa usa"

4eaca. a.aCC_aua aktlvitas etet-otot lteear hia&•• pre'

sea p••41A1kaa ,.ag b.rla.CsGaS t14.k terbambat 01eA ca.c-
cue. kese..t•• 4a. p.rtWDb~. laai••• selt.sa! ba.1a. iD

tearal 'ar! »reae• peali4lkaa t,eee1uaiaa, pe.4141ka. ja8-

••• 1 .erapakaa _aU 7.llg bertaja.- watuk .e_gelllDaElaUa

" ~.
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.tawasaa oreaeik. iate1ektual. da. sos1a1.

Berabad-a\ai aaDusia diDyatakaa sebagai bozo aapi

eaSt sebagai ••kbluk (aaDusla) yaRC a••getahui. MaDuaia

ae••ag beriatikaa kesadaraa diri meskipao ~uka. satu-sa-

tuya c1ri maRusla.

Abad 7a.g 1.al-" manus!a disebut beao taber, ••k.blllk

yaas •••,gat alat perkakes. Dala. karakter1stlk i.l ti

t_jataa ,erbedaa. deacan .akbluk yaag ti4ak a.mboat ,er

uka- 4ala. ae.udahkaa bidupaya. seoraac tnosot )tebuda

yaaB Belaada, BUiz1aga, aeaa.aauD a••• 1-asebacai boao

luea •• aaDuia yang ber.ai_. hi aerupakao taa.aha- yaDS

tepat 'asl oirt maDusi. taber. P.r..1_._ maBusia adala.

oiri darl )tesadaraa airi meaasia. Bulaya _aausia terbeD

tuk kareBa t1dak selarab bidupaya dipakal antuk meacari

.a,tah sehari-hari aatuk memeDuh! kebutuha. telaD&Suagaa

hidu,. Rijsdrop lebia l.aajut me_11ih cir~ aatuk aaausia

boa. aemoyeas, aaausla yang mea,cerakkaa d1riDya sead1ri.

M.ausia yaDS me.~.d.ri tiD4aka~aya persaULaDnya deaga.

yaas laiR, dea,aa benda-_e04a sekitaraya la. 4eagao ke

jas_a.iaa diri.!'a, berkewea.agaa ,Pararelas1 at.a hulul

agaa deaga. raag la1a, deDgaa beada-be.da da. deagaD d1-

r10ya seadirl. Btaaaika r81asl lal meayeba}).kaaia a._,,8-
.-

aal aaDusla 8eo'a-,e.dl disekltaraya. '.feraaauk41r1ay.

sen4irl. XaBusi. meaeauke. _eRda-,e.'a aisekitaray •• ,er-

".suk. ci!riara ae.diri aaausia ••neauua 4u1a S8Cara •••-

ta. 1. a.aeauka. kual1tas .~1a d.acaa car. aeoccerakka.

a.trill,.. leag•• 4UDIa terselnlt. »1 dalaa seaua gerataD 4a.
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. "er.."..... itll,di. se.diri loer,erak daD ""r ubab. Di.

adalaa bOmo se_ovens•
l'eodU1l<a. ;lu.a•i Ta., ""r,aD'kal. a.ri aerak aaoll-

8ia serta .eD,arah tepada keprib.diao Ta., baLat da. te
reatit dari aauusi •• da1ah daaar d.ri BalaL. peudidikaa.

Deaikia. Ri3sdro ••
11. 'fUjwo. ,e.,U1U. dari re.didil<a. Ja.aa.i

1'•• lidika. j.s••• i .daLa~ persaaLa• pe'aSOlik da.

au1. aer•k aa. ,••''''TataD jaB.a.i• Juca '1kataka. loa.a

,e.a1llU• j ..... 1 ar.bay •• e.oo1oa .e.c.pa1 tujoa. d·.SaD

.e.ajukaD .kt1~1t.B-.kti~1t •• ja••a.1 • .l!'eadidlUIljaB.a.1

.ea ••paklula dir111ya ke1wor 8e1o.,.1 pe.aai.rau d.1•• 1a-

t1.... j8.ma•1 ata..Be".,a1 pea,.l.ra. ser.k. 1a1 '.ri as-

pek p••41d1ka. ia1 41te.toka •• 1all ite.Ss.,..1ta•sipedaao

,1k .tao to;l....-toj ....pe.41d1ka. Ta.' IdPaka1 Bebesa1

pe.c.p.1aD tara-bot. S.suai de.,a. ber".,.1 ..leLites 'a
ri ..."...,a. aaoasia d••gaa dua1.IITa: ,eDg.n beDda-""·'·

deaga. or... 1aia ia. deaga. diriaTa se.diri maka toj....

Taa, ia,.t iir.iIl ad81." ••"a,.i berikotl

a). ~••b•• tuka. Qerak
i. •••••uhi Sert. .eaper tahaILkaIL ]r.eialiaa. Cera k.

2. p.ncheT.ta. rae.g, •• kta d.......tak sert. 'e....-

baoaaa ,.rasaa• ira •• •
'3 •••• &e.81 )te.\1IISkiDa• cerak s •• c1iri .
4•• e.ilik1 teTaki ••• gerak da. me.,e ......,ka. pera ••••

alup.5•• a.perkll1. da•• ea,er1ua. te...pae. gerak ...,.0
••1akQka. peaaala... cerak•

•
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b). ~embeatuka. prestasi

1. le.sembaagka. ke.a.pua. kerja optimal 4eaca. ae-

Ilgajarus ketaagkaaaa-keta.skasaa.

2. Bel.j.r aeDg.r.Aka. diri p.da peReap.i •• prest.al

(k••aua., •• aeatr.ai, tealet.a, k,ewaapa'a•• ' ke

,ercayaa. pada dirl seDdlr1).

3. ~e.gaasaa. e80al.
4. Belajar ••••e.11 ke•••puaD d.D keterbata ••• dirl.

5. He_1ngkatua sik.p tep.t terlLllclaP.Uai 7a•• aTata

t.ri ttactat da•• 1d.-C prest.ai, ••1am kehldupa.

aehari-h.ri, d.l.m ••ay.r.k.t d•• d.l•• ol.hraca.

a). RembentukaD 8Oa1al
i. ~•••ataa.~d.n peBeri.a.a per.tar ••-per.tur •• 4._

Boraa-Doraa bers••••

2. H.agikutsertakaD )te dal.•• strulttur )telompok I,a.

slonal ,el.j.r bekerj. s.aa, aenerl •• pimpiaa.

a•• ae.barik.. pi.piaaa.

3. lo.ge.baog.D per.s ••• kemasy.rakat ••••• peugakua.

terhaa., ora.g lata aebagai pr1b.at-pribadl.

4. Belajar bert••guagj .... ) terhada.p .,ra•• l.ia, •••-

bort pertoloD ••m,memberl perlia4uagaa, daB berkOr-

baa.
5. Belajar ae.geDal daD ••Dgala.1 ae_tuk-beatuk ,elo

P.s l.e1allaecara aktl.'Yltaa_tux .e_g181a. 1faJttu

ae·cc··C-
d) • .1'ertumbuaaaBadaD

1. P••1agtat •• s7ar.t-B7ar.t Ja.g 4iper].\1lu1ll_tat 4a-
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pat twabalaan, ber81kap, daa bereerak deagaa ba1k

daD uatuk dapat berprestast seoara optimal (ka

ltaataa daD aob1l.1tas, pelepasaa ketecaagaa claD

kes1apa1aaa aa) •

2. Kea18gkatkan keseras1aa ja8maILt daD rasa taagaUDC

jawab terhadaP keaehataa d1ri deasan meabiasakaa

••r..cara Aidup senate

RaagtDaaa tujuaa peod1~ikaD jasmaD1 181 kareaaa7a

adalaA sebaga1 ber1kut:

a. P•• d1dlkeR ja8maat aember1kaD baat... kapaAa

aaausia untuk ae.geaal duaiaaya deagaa kual.1tas

kul.1C.. eerta t••pat cltrinya i1 dalalDllya.

b. Dia ••niDgkatkaa keaeDaagan bergerak, )tepastiaa
,

Berak da. kelaIraan gerak.

e , Dia ••a1ngkatltaD kea.hata. ja8.a.i, roba.i, da.

80sial serta ke&a1ra".'~"uP.

d. Meaa1acak.a. aeochadapi tuca8 dao waktu seacca·c·

e. ieabimb1ng k.araa p•• guasaa. k.waj1b •• d.agaa

.ataac .ebaga1 pr1badi yang la_atit bulat.

2idalt ada pe.itd1kan ja8maa1 yang t1dak bertu-

3uaa »eadia.iltaB.,!14.k aia p••di41kaa yaag leago

ka, taapa ~e.4idikaD jas.a.1, aebab adala. GD

tuk ~elaj.r meacenal dqaia daD Atriay. seadir1.

0. ~.rbe".a. pead1ct1ka. laa.aa1 clan Glahraga

:!eocli4lkaaJasaaat. - .
Ol.abrllsa
..a.b~eot aea1ierei
- liaerj.•.llOtori..k_ ,a1eat Sa•• tiDc
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_ '••gataraD disesuaika.
- qerak ke.tlid.up•• sea.ri-_ri

- Periatia. etetra bag! a.ak 1a.ba.
Ti'ak mesti berta.diag

- 'ajib

- "tea. baku
- ~r.k :tuga 10•• 1

(Jabang
Ditin.a1 ka.
5e1a1u berte.dag

- ;Deba"
"'

,Beberape ol1ai pe.didikaB dalaa keg1ata. olabreca

dikat.b. airegar (1978) b."a pe_gguaa. olabraca aotuk

tujua. pe.414ike. aerapakeR suata alat deagaa keauagki

.aa-keauagki.aD yang tidek terbates dalam aembentuk ke

pribadiaa, yaitu: 1) olahraga memberikao keseapataa 8e1-

ajar baca1maDa bertiagkah 1aku kalah atau aeaaa,,-2) ola~

rege aemberikan kesempata. bagi peroraDgan uatuk aeo~r

ca.isasi seadiri perteodiDgan-pertandiagaa olahraga dan

membeotuk regucya. deagaD demikiaD kepada peroraagan di

ajarkaD aeB41d1k daa aeogQrgaaisasi diri se_diri, ') da-

1a. olabl'agememwagkiagkaa pelatin aeocaaat1 perUaku.

••ak dld1k.7aag tldak auagkia aUakuka. dalam koa41si

keh1dupaD .oraa1, 4);aabag1a. besar cabaag olahraga ae

auagk10ka- pereraDga•• a.gambU 'aglaa dalam ke1.apok

yaRC aengaout kepentiogaa bersama, 5) olahraca sepert1

11.t.& ala., mendak1 gWlWlg daa sebagaiaya aeaberika.

pengalaman uatuk meogeDali 1iagkuagan hutaa, lemba~,

swagai daa sebagaiaya, 6) prestas1 d1hasilta••• 1al.u.1

Jr••es yamg pa-ja.g, ia1 abD aea'bentuktepr1'bad1a.4a.

keta.gca~m dalaa mewuja4kaD c1ta-cita.

ala_age aap.t aea••daa" seko1•• yaa" ael.kukaa

akt1~lte8 pe.4141lta8jaB•••1 .eltage1bib1t .uet, u
rea. k,eber...,llaa'peD41dikaa~a&ma.1 .kaa aelliDgkatkaa



...~ ~--- .
At•• , (1992) •• _"a.b ••• t.ra t.Si.t •• olaar.s·

, •• pe.,i4iua j.8 ••• i b.rAa•• rue t.j ... , iai, .rle.t.ai,

, •• aifat kesiata•• '.. !uju•• peadi4iu. 1•••••i 'ieesu
aikaa , ••••• t&ju•• pe.Ai4iu., ••• , ... ka" JeD.-.b••S.·

.elorak ,rib.dl ••ak alalk, se..... ka. "aj.... l.bra, •

•481..11prestasi _juk 1••• terik 8.tiaagi-tiD •• iD,.•
.. tak d.P.t ••••••• ,k•• dal•• p.rt.aAia•••• s.a••ska•
•••• olaar.ga iSi latlhaD .erap.k•• s.saraa yaDa.. r..

I.lk:us.1•
or-iea"lsl p14. pe.4141ua jls.ani berpusa"p.4a

.ra. p.ael.ai.a tajua ..aa Vlt". pel.b..... • se,.a,ua

paA.0:.....'., atl.et 7.a. t1••k ••DOI,.l tl1j". aesuai

,e.".a tarce" •• "" dia•• a, tla.k lterlt.kat d.. bar"
.!a ' .uet la1.. Blf." )te"lata. pe.cli4ib.
j•••••1.••, 4.u. b.ka\ '.kat-baat 'i ••ka~ _tuk
a....

t•hU
vi __..l.rll, •• 4a.gP. ,a••• 1•••••

,.rt.j u.n auet berllt.at. ~U.'i .. ratar •• '81••
peal14-1ka•, •••• ~.s.t~.k pe.lIt.~...r.tu... per-

.tar•• a.,., .1 11 1 b.4~1, b.".•..1.-.•. l.atlb.-l.tnaa. _ru 11•••••' I.~' ••
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peroa.dingaa. Per~I.,-tl.', kajia. aka•• emDaatu p.ra

pe.a14lk aeRget.hul ber~.l progra. seluruh daala. ~

!la, kajlan ak.n aembaatu da1a. pe".a,.aga_ p••biaa.a

deag••• eagetahul s1stea yang da,at dipakai sebaeai per

ba.diagaa. Jai lIemerlukaa peRilaia- aa.a yang lebih bait
~

dari yaag Ilia .t.~apakah .e.,ag siste. teraebut adalah

yaac terbaik bagi lIasyarakat .asiag-.asiag. Proses !ai

,erlu bagi peage.b ••«aa secara terQS aeoeraa· dari aetia,

sist•• peadid.ika•• let1£a, peadidikaa dapat belajar tea-
-.

taag tujuao, gag.sa~gaga.a. teatang aari ,eacalamaa b~

daya .asyarakat laiD. pe.getahuaa ini bergaa aDtult.e-

8ila1 apakab siste. yaog sedaDg berjal •• aapa~ ae.a.uh1

ltebutuAao lIadyar,kat. Jilta tiiak, p•• gatahuaa tadi 'apat

.'mb.atu meneotukaa bag.illlBa siste. itu telah bergeser

dari jalur yaag dimakSudkaa. ~eellpat. studi perbaa4i.gaa

tapat d1paka1 sebagai peagultar umtuk me.per'aik1 siate.

sea4iri aeDgan .elihat bag,imana baagsa la1a deDga. per-.
beda•• daa persaaaan berusaaa aemaeauh1 ltebutuAaD pea-

4i41kaa. xe1.ia!. stwli de.ik1a. dapat .ea1agkatka- ker

ja sama iDteraas1oDl1, khasus-ya 'alaa bida.g riset ,ea

didib •• bjiaa )O)oper.tif peaclidibl1 iat.ralsloaal .it.."....',

.P.~ -tase .e.bial 8aliag pe_"artiaa h1a&ga .e.blwa te
arab.per'l..ll. JIas lalalh bait aatara bangsa-llaags. '1

4wai ••
atp1 _.peratit iapat ...id..sar.taaataa Deberapa 1-

SWlS!; lerta." setiap peaUtiQa berpela .e)turaag-ku-
·1 -

r....ya:~jlcia.'na1 .t.rI418i4a. »rakt1k but.X' .,sias-
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.a.1ac. setiaP siste. peadidkaa eliausa bagiaD terbesar

aerapakaD ref1eksi 'aD taterpretls1 sejarah baagslaya,
traiis1 dan praktik badaTa yaag berlaku sepaojaag seja-

rllllaya. stste. peaditikaD adalaa usa. _tak a•• ellhara

tradisi b.agsl 4,aa mewarisken kepada geDerasi au4a. le

iua, apabU. a.buah ce.ara pada .a.ta. kurDD waktu ter

tea"u lI.ojadi _loBi. baDgSalai •• DiasUIlsik.a bah_a pe-
.

agarWl pe.guallal ltel.oai 181 kut sakali bahka. mWlckiB

permaa.n. perkemba.gaD sel.a_jutay. ataD kar.as 411aadasi

olea trad18l budayaaya ee.diri.

aebUlh koloai biasaaya mewarisi sistea pendidikaa

,.a. sama deagan siatem pen4i'lkam baagsa pe.goasa "re

aa keus koloaial perca,a sletemaya taDpa atau sedikit

aekali .emperhitungkaa badaya atau *ra41si koloaiaya .a

ka aaafaataya amplr tidak ada bag! peadid1k&n peBdudukaya

tare •• tidal!: cocok deagan pola buda,a daa kebutnAaBya.g

ada. tJo,l.adellik1an aun madalldUi.b.at dibekas kolool-k&t

lo.i k.rajaa. IIl.gris. sekOlab-aekOla. -lager1." ellse

leagg.rake. s.suai pola 'sosi~ Imggria ya.g bahkao sa••

sekali t14ak terdapat dikOlo.i yaDSbersaagkuta •• Seltol.a.

tiiiaserba atas buday. daa pol.a S08ial Iaggris a.a hallp1r

ticlek lter.a.f.at b.gi budaya pe.dduk kOloai tersebut.

6samsi letica, adalall. banwa apabila aeiara t.rteDtu a.

ropak•• Degare baru terbeatl1k, biasaay. clihadepi dl18ba-

laa1a y.Dg meRgaDca.aa8a depaD pea41dikaa bangsa 41 ae
gar. tersebat. JaJaaya"ert.II! •• ddab. apa"U. b.agsa

tersebat terQ8 raeaery' ~ist~. pea41clik.a yagg 41..ariska.
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t

p•••rio til.kOl.oalal yang aadall disebut terdahulu yaag se

aesaraya tldak aeSGa1 deagan baiaya baag~. ita. Bahaya

keduM, adalah apabUa mengha..,askaD~aDlaseka.l.lsla..e.

WarlsaD kOloaial daa meaggaati deacaa slate. yaas ditiru

deagaD aegara la1. yaag tidak sesuai benar de.Baa ~bu

tuhan se.diri daLam membuat siste. peoii.ika-oJa agar je

agaD deaikiaa dapat efektif bagi baagsa ita.ae_diri. daa

aSUEsi xee.pat, bangsa yaag bara. berdiri meachadapi ba

Ilaya bila berasUilsi bal:llfa kuali tas prograll bara. ito.audah

aeauai dan karenaaya aembiarkaa saja bagaiaaDa adaaya.

setiap state. pendldikaa aeharusDya teras berubah aeeara

tetap, aeskipUD perubahaD ita.terjadl sedikit le.i aedi

kit. 1areOa sebeaaraya penAi4ikaD barus secara tetaP me

nyesuaikan zalla•• Ba_gsa-banesa bara.perla. aecara teras

aeaerus aen11ai dan mereviai program-programDya dalam

usa~1 mencari daa me.d~kati ~ba.tuAan s••diri. !idak ada

siste. pea4idikaa yaDg dapat dibiarkaa statik, kecua1i

jlka baagtla bersaaskutaa iag~ berhentl aeabaagua. 1ehl-.
&UPI. budaya tergantuag pada perke.baagaa pertumbuban.

Jlka gaaal berke.bang, maka aistem peadidikaa akaD aati.

Ieba.yakan program peodidikaa yaag sekerang berkem

baDC 41 ••gara-Degara Ilaju dipeagaru.tlipeaikiraD. peaclidik

aa aegara-aegara barat. Ielturalll&aDa,.aadalah ballWa 1a ti

tak didasarka. atas buda~a yaas sesuai deagan y.a. ada

41 aegara itu. 1etika ~a.gsa Barbar a.asulsai ~ka1saraa

aoaa1li••• re~a ser1ag. almS.adaki sistea ROllawi yaa. me

~.ta .a&laP baik. Akibataya adal.alll8acara,.1 aist•• a$-
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aawi karena tidak oocok deagaa badaya kaum Barbar. Seba

libya kekutaa kekaisaraa roa.wi sebelWDya .dal_h'le-

agaa meagalibU sedik1"t,saja bud_ya baDgsa yaag ditanQ

kaaaya membiarkaD sistem budaya peaduduk yaag iiaaat te

taP berjalaa. Oraas-orang ROllawi hernasll meac1pt.k.a
'"atabUitas deagan oara aempertahaake. budaya seadiri daa

meablarkaa buiaya taklukaDDya sebagai.a.a adaaya. Baik

Roa ••i ••upaa d.erah jajahaa.ya tidak dipakSa ..tuk ae

agamhU sistea laia seoara radikal yaRS bernaiaaa 4eag.a

siste. traAisi masiag-liasiag.
BeDerapa masalah dapat tiabUL D~la sepeDubaya meag-

amb11 siStea peadidikaD barat bagi aegarlll-Degarayaag

bukeR barat. Sala. satu masalah adal_n .,akah kehldupaa

baDgsa tersebut ltOmpetitit ata\lBoa-lLol\..,etltit. BaByak

sekali baDgsa yaag tidak berpaadaagaa :nidup kompetitif

daa apabila ba.gsa tersebat ,.agambU siste. peadicl1k.a

bartt aka. tiabUl kesulitaa-kesulitaa. Masyarakat barat

biasaDY. kuat berorieDta.',"kOapetit1f di dala. maupa

4i laar sekalah.
)IIasalah:4111. adalah aasalah wa.ita d1 sekolah. Da-

"

lam beberaP. program bagi wanita da,at saaa ••ja ieagaa

precra. pria, sedaas dalam ~ laia waa1ta a.harnsDya

di'beri pro8l'a. yang berlaia ••• PerbedaaD yaag aenjacli

saBs.t ~pe.'t1a&kare.a t.ersa.twae pada ke4u4uuD wa.ita

ters.bat d1 .egara yaDe bersa.skutaD. yeraama.a kea_ak

.a .atara waa1ta daa pria 4i Begara yaag sata tidak ber-

arti sama de.gaD peraa.aaD keduiuk.a i1 Degara-Degara
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1aiaaya.

seko1ah narcs aeref1eks1kaa po1a budaya beacsa, ji-

ta tid.k ia akan berakibat parak •

•asa1ak ket~5! adalan perbedaaa yaaS aeayaagkut ke~tltulUl.

aka. akti~itas fie it. Dikebaayakaa aecara-aegara ba~.t

progra. aktivitas fisik re1atit saagat d1butahkaa, 8e

Aaag aegara-.egara berkeabaa« tidak deaikiaD. leb1h-lebih

eli 4aera_ yal1& pe.iWakllya her.ata peDcahariaa pekerjaaa

yaag baayak aembutuhkaa aktivitas fiait. ~ola R·a4idikaa

harua diseeua1k.n deag •• kebutuha& pea.u4uk seteapat claa

buka. didasarkaa atas keperluaa ya.g tidak ayata.

Masllan kee.Pat adala. yaag aeayaagkat tart-tariaa.

!ari-*.r1 !ai lIleadudut1 tellpatyaag tidak saaa dalam ber

baga1 aaeyarakat. J1lta tari-tar1aa .ea4wE~ teapat y.ac

saagat .eatiag dalalllpo1a budaye aaeyarakat, perbat1e.

ter_da .._1 !ai perla d1ber1kaa dala. aellYuaua procraa

pe.41dikaB. saka11 lag1 pola p.adidt ..a seti.p aegara ha

rws aeru.pataa renekai dari 1018 budaya dall tebutullaa ael1-

cl1r1.

18ji8. praktik dari £leg.ra-aecara laia di aelaruk

loaia '.pat lIerupataa aahea yaDg peatiaa baci salia. ,e

agertiaa aatarbaag.a. Gagesaa Aubaagaa iateraasioaal yaa•

...t sud•• aeajadi perbat1aa aej.t hera_.t-abal l•••aya

8a.... 1 seltaraag. Barr•• Piere cleOo_ert1& dar1 .teraaols
~., '

;prillatiaterllaaap karaa.a,.a salia& p.llgertiaa iai 4aa au-

lal lIeageJlllkakaagagasaa Dle.g~141lptaak.a'a11 01p1'1a4 e,
,_.,

Iet1ka 01J1lP1ade m.,ert AUapaDaka. pada tahu 1896, ta-
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j..a utaa. adalaa peraallabataa aatllrapara .tlet dari

'herbagai baagaa. selam. z••aa Grik, Oly.piade adalab aa

s. daallidaa harmoais teapat seaua oraa. dari seaua ~a.g

s. berteau daD bergaal deagao teat~raa. Coberti_ .eae-

• aba aspek )tergerak.bebas dar! atlet iIliwatak salbs

aeageaal lawaa-lawaa Bertaadiag dari segea.p pelosok 4u

aia. se~acai akibat dari peaekaaaa ter~daP budaya dari

olympiad. iai aasuk pala ke d&Lamaya berbagai paaeraa

aeai 4aa kreatiTitas bad.,a laiaaya.

aalla- terJaatap saliag peagertiaa interaasiOD.l iai

aerug.taa bagia. 7a-« peatiac dalam peabe_taka. Peratura.

Ba.gaa-la.ssa (PBB) taJaua1945. Usaba-asalla aebelwuaya

_tut ae_gadaba perteau.a daa bertukar paaiallgaa antar

baagsa-baagsa 4i dua1a, seperti dala- Lig. :Baagsa-B.agsa,

aelalu gagal. PBB 4ibeotuk ses~4ah peraag 'UDia ke-2 ae

bagai usaJaa utuk Ileagadakallt,,:rwateapat Daagaa-ba.csa

•••perbiaoaagkaD .a~alab-.asalah bersama daa aeajelaskaa

palldaagaa aas1.g-masiag kap.ia yaag la1&.

B.~.k perteataagaa 4i 4uaia aebagai akibat salah

peogertiaa ata. kare_a kegagalaa komua1kasi antar baa&Ba

yaas sata.deDgaa yaag laiaaya. laraaa tekaolog1 _aju te

agat ,.sat, .alah ,PeaartiaD dea1kiaa aeajad1- aeaakia

Ita'-ya. Bakaya peramg ~a7a kareaa aalah ~eagertiaa 41

4.a1a y.-S geaall.4eagaa ae_jata .un1r a.agat auagkia ter-

~adi. Ba_caa-bangaa d1 dua1. a.aerlutaa waiah teap.t ae..

pel.j.~1 secala a.suetu aeaceaai baagsa laia. Saleaa

saluraa "auaikasi ..rus 41be_tak aatara baRga.-baacaa
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,.tak ae.08ga. terjadi.ya peraag.

setiap kelo_pok eliduia sekaraac lIaaug-masiag 11.
_lliti )tepeatiagaa bers••a. X.peatiagaa para peadidik

jas-aai d&1a_ ergaaisasi iateraasieDal adalah ~uagsi da

.aa bidaas pemdidikaa, pendidikaa jasma.i daa olabraga.

Olaaraga adalah bahasa tateraasional daa kareaaaya

aapat berbuat banyak ~agi aegara daa baaga.. Alas.a aawa

4al•• olahraga interaasional adalah bahwa kDmpet1s1 _.

rapakaB al.t uatuk bertukar budaya. Meskipua begitu ola~
-

raga dapat juga dipakai sebagai alat uatuk mea1agkatkaD

prestaai .tau prestiae baagsa 41 duaia !ateraaaiooal.

persa"bataa joga dapat cliciptakaa melalai peag1ri_a. tia

olabraga, sebasaimaaa c();atohdaa tiJaolahraga tea1s _eja

Allerita ke Oiaa.

Olahraga iateraaa10nal dapat me.1agkattaa peaupukaa

sikap~aasioDal1s.e. xeberhasilaa dalaa pertaadiacaa 1Dter-
"

aas1o;oal iapat lIe.gaagkat rasa kebaaggaaa.



BAB II

SEJAltAH OLABRAGA DAII IDDIDIUN JASMAN I UJIUM

Ol.ahraca tel.eh d.ikeaal. d.aa dUakukaD aejalt aval. ter

ciptallya aaausia el1 clWlia. "aya saja be.tuk cara iaa tu

juaa.ya ber'becla t1dak sepert1 yallg kita baal. aekaraag.

Haausia gada .a.aa ~ar'ba 4e.gaa situasi da. to.4isi al.aa

,tIa4a saat itu _el.aJta.b- berbasai keg1ataa yallC ba_yak ae

l.ibatkaa aktiTitas fisik. laaua 4leailtiaa aereka ti4ak ... -

,tIat iisebut ael.akukaa o18hraga, ael..1akaa aatuk aeae.uhi

ke)utuhaa cta. aebagai alat uatuk aeap.rtahaakaa diri tari

teata-gaA alaa agar aereta tet., derat aelaagsUAski. h1-

du;, daa tell1du,l>a•• "a.
1'a4a •• 4aa ta8ta-g •• a~aa aeauatut .ereka harus ae-
,

.Uikl ket.ackasa., kekuMta. da• .teaall,a,uaal.a1&aya agar

aereka iapat _eagatasl. berbagai taataacaa a1aa. !a... a ae

aUiki ketaagkasaa, )tekua\a. 4a. keaaa~tla- _kaiate_sl ae

reka .''bagal aakAlak ..eajail teraacaa baab. ae_jaii "l'L
a.k. Bea,a. keterbatas.- ~erkea)a.ga. keaam~ua. bergikir,

"

.
al.at-al.at lieJldukuagkeh1d.u.,raa~el.WDlIereka ke.al. • .ala.. elaa

te.aaa. 41riaYI mertl~aka. al.at ya-g ada ia- dapat di,er

goalka. uatuk ael.aktlkaa berbagal t1a4.k •• uatuk •• l.1.4u

ac1 diri seperti h.ew.s 41 sekitara7.·
Sa.t aaau1a aw.a! ae.geaal. per.aalaaa, baaee. 'Ia••i

tMQ., Sparta, At__••• 4aa B.,oa.w1 aeaeapatka. ol.ahraga pada
,". .'.' • • F

t.e.... u.ka. TaBS'",e.t,-g. »1 aaajfiag ol.ahraga lIe.j8d1 ba-

gla. dar1 aktlTi,tas ritllal lIereka, jQ&aaeaja41 a1at aa-

24
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tut meaba.goa, membeDtukda. membiaarakyat.ya.

Olya~iade toao .eru~aka. Nesta olabraga ya8. _e8i-

liki .Ua1-.Ua! ritual, da. aeru..,akaa alat aatuk aell

..,erteaukaa ba.csa-baagaa 7aag terlibat aala. lIeraac. Di

dIJ1a_!'a ti4ak haaya terdailat ritual ..,ealljaaa terha"ap

..ewa leu, aelaaka. juca 4iguaaltaa _tut ae.cheatalti

dalaa"hal aeagheatikaa ,peraag yaag a.aberiba itaawagki

aa. UAtukterja~iAya ..,erda.aiaa 4i aatara aereke kelak.

Pada awal abad yerteagahaa aegala .beatuk olabraga

iUaraag. laau cteaik1aa 4eaga. 1'•• oae.a yaag terjaii

aelaaa aasa .labraga dilarauB, aaausia me."atari babWa

hal tersebut keliru. I.eadia. :ifadaakhir abad jlert.aga-
"~. olaarag., ~abali aeadapatlta* kedadukaDolabraga

lebib jela. lagl. PerkembaagaDpaBdaAga.aMaasia terha

iail ek8iste.sl dirt iaa alaa aekitaraya aeDjadi .lab

raga 7a8g aesUiki arti ~eat1al. Olahraga tidalt baa,.a

ae.jadi bagia. dari slsi kehidu,l:iaalIereta, .elaiaka ..

telah aeajadi bagi •• iategral dari He.aid1ka••

Pada maSaabad moder., deagaBdii1hami e1.h olill

giade kuao Coubertia aeabaagkit .esat olabraga olimpl

ade. Isu awal yang dikeJllballgkan..,esat o,limeiade lIeru-

..aka. re;pliltasl jiva oliIBplaae kwlo. lsu persadaraaa,

lIersahabata., aa. gerdaaa1a. abadi me.jadi teaa se.tral.

2.1 l'eaalclika. JasmaR1daa ~la)lra,a pada Zaaa. 'arba

P,ada eval aejarah keaaapi.aa, cleacaa keterbat.saa

lem•• :pu~ ber»1kiray. ala8 Ilerupaba bagia. dari eba

teasl daB suv!.,.al aaauia ,ParDa. Biau» bereat. 4eaga.
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1.
alaa ae~a~u1 berbasai ke~e.gkapaD dam taat.agaanya me

rapataa airi ut••a kehidupaa aaaasia purba. Jlaa merapa

taa faai1itaa yang dapat aeayeeliakaa berbagai ~butubaa

hi4up. Bata. taa goa sebagai tempat tiDggal. Suagai d.a

~taB aebagal teapat ikea, h_waa, '.a tumbuhaa aebagai

samber kebidupaa. Bamua demikian, alam deagaD seaala 181-

ay. juga aerup.kam taataDgaa yaDg barus dibadapi a.a 41

bataa1 agar mereka tetaP hidup.

Pada zaaaa itu, aaDusia be~UIl aeageaal a~at uatuk

mendukuag d.a meapertahackea hidupay.. TiDgkat ~.ampua.

berpikir daa peradabaa maauaia belua lag1 iikeRal. Oara

cara lIereb melDlCariaakaa daD aempertaheakaa 4ir1 t~4ak

jauh berbed. deagaD. hev.a-Aew •• y.ag a•• dis_kit.raya.

uatuk a.mpertaha ••kaa h1dup iaB _ks1steaai mereke dari

predator ala.i, kemampuan, kekUatall dall keteraapil •• til

sik aerupaka. alat uta.a. MaBusia yaDg aemilik1 ke•• ap~

.a, )teku.ia. daB keteraapUaa yang ~ebih baik ann ber

.baail tetap ekaia d:ii.teagah-teagahiaDasaya 81•••
Belelu! kemaapuaD, kekuata., da. )telBampuaaketer.~

pilan merek. berosahaa uatu)t lB.ad.patkaD mak ••••• i hataa

yaa, ~ebat iaa suaga1 yang ganas. ~ebutuba. akaD memper

tahnbn hicluP lIeojadikaR mereb aalthluk yaDg terDa me

aeRulli )teblltullaaIl1du.pnya.Berburu y.ng dna.ta.kallaeke

elar uatuk aeaea\lhi kehilupaa har1 la1. Be~- terliDtas
.-

ialam beaalt mereka ber~aru aatuk ••mp.raiapta. maka.an

aatak besot, ap.l ••t .aatuk a.auapukay. aabag.l pera1apan

yang .)tan 'ataag. ll••aag tata Cara )tehUQ.Raa aaausia
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parba aecara d._taU 118sih aerupakaa kabut misteri. Ada

bagiaD-bagiaD terteDtu dar1 .ata raatai kehidu»an •• re

ka yang bel'IUId1angltapkaD ..,ara .n1. lamun de.ikia.,

basil temuao beberapa aspek dapat diketahul tanap-tahap

perkeaba_g.o h1.up .a.usi. parba, yalta:

a). l'acla Z•••• lIo11t1cWl
1'.da zaraaD!al seluruh tabuh baglaa .aDusia berbu

lu, bertela.jaDg bulat, claDberteliaran de_gan ltOlo.i

koloml biaataa« antuk aeDcari matan. Maltaa•• aeret •• a

aih .akaaaa menta" Tldur .ereta .aaih ta.pa~ .tap daD

"1a4iaa~ )).haD-daha. kayu iaa b.tu- batu aerapabn bagia.

al •• yaag dijadikan alat uatuk meapert.haaba diri.

b). Pada Zalla. Paleoliticua
. .faela zam•• illi lteadaan lIa.usia aula1 agat maju. Me-

reka telah dapat aellgUDakaa goa-goa dan batu-b.ta. seba

ga1 teapat berl1Ddung dan mempertahilnkaa cliri. Mereta

tel.b d.pat aeDutup tububaya deagan ku1it biD.taas dan

ltayu. De_gaa ditemulta.aya api, .ereka telah .ulai aeaa

lta- aaka_aa yang diaasak. Alat-alat baotu sederheaa aea

car1 aalta.aa, daD zaaaa 181 aisebat aeagan zam•• batu

parba.

c). 'ada Za•••• eo11tlcua
-Pa4a BaaaD 181 a.Dus11 telaA a.spa .eabut alat-alat

ba-tu :faa. le'b1Jl ba1k dar1 8as_ sebel.uaaya. Pembu_taa
"-

allt-alat berbura a.pert! lembias, to_balt, 4•• paaah ae-
cara aeder_Da tera.bat telah 4lkeaal pada zama. iDi.
allt":'.lat se4.rhlnl t,ersebat, U alaping d1ganakaa aatat
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berburu juga diguaakan uatuk aempertahaakac diri .ari

aeraagaD b1cataag-b1DataDg buas dar1 koaaa1tas aanusia

lai.aya. ~ada zaaaa ia1, aanusia telaa »a.dai aeayaaak

k11lit hewall, aerajut kw.1t kayu, bercocok taa.1ldaD ber-

teraak.
Desakaa kebutuaan yaBg 4ialaai eleh merata meDAeroa,

terjadiaya berbagai perubahaD-perubahan. Reagakuaa ter

hadap adaaya aesuatu yaag aenguasa1 aenyebabkaa aereka

me.111"i pr18s1p-pr1Ds1p teolog1 seder~na. Rr18s1p a.1-

a1sae yaBg mereka yakini sebaga1 realisas1 dart teoloa1

yaag aereka yakiai. set1a, objek alam iraimeaU1ki subjek

yang menguasa1 daB meagatarDya. Meraka percaya bahWa dala.

allia 1a1 ada roll ba1k clan jahat serta tempat perseaayallaD

nenek ao'yaag merelta yaag telah aeDagsal cluaia.

S...... a.~ro)l.iio~l1tersebut telah mellber1kan peaeau-

haa ...bat'Ql).allkel1id.upaamereka, perl-u..ibOraati daD "1-
puja. Upacara yaag 8akral 4a. re11gius aerupakaD bag1a•

..ari tata cara peag.bOrmata. d.a j:Jeauja•• roh-roh tar.e-

ba.t.
D1 saapiag korb•• yaDg d1sajikaa, juga 1riaga. auaik

da. tar1-tarlan aerupaka. bagia. baga1ma •• kerba. terse-

but "rUB di~aj1k.aa.
'.far1aR-tar1a.ya., aer.ka lakuka. c.BderDe aerapa"a.

uajuk kerja ketera.pila. dari pol. keaidap •• kes.~riaa

aer.b "ala. ,a.a.au.hiclaDIle..pertahaau. hiiap raeajadl ba

glaa tarl tata cara ..e.ldapaa. 1e»eroa7aall pada reh .ea

&oroag mereka .e.ge.el beatuk-beDtuk peacli41k.aagralttia.
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Peabentuka. keaampua., kekaata. daa ketera.pilaD fisit

.erupakaa tuju•• p.adidikaa aereb. P••4id.ika. ditujuka.

pada usa" untuk .eaeBubi keh1dupaa aeret..

Aaak-eaak lak1 dididik seeuai deagaD fuagsiaya se

Dagai oraag yaDg akaa bertaagguagjawab terbaiap kesel.

lIata. d.aaJtelaagaUDgaa hidup kOlIWlitas aereb • .uak.-a.ak

'pereapu. clidiiik agar lIereka dapat Ile.jad1 ibu ruell

tangga. Barbaru, aeaaaah, daD aeDo.balt serta berkelahi

aerupaka. ba«ia. pendiiika. bagi aBak la~i-lati. Meaa

sak, aerajut, da. aeagaaya. merupakaa beotuk-beDtut peD

diCite. yang iiajarba ateu diberikaa !lada aDak-asak pe-

...

reapuaa.

~ada lIasa akbir a.ak daa memsuki aasa dewasa anak

lati-tati waj1b uatuk ae1aksanakaa proses 1alsiesi se

baga1 taRda aereka telah .e~aaa. Rada proses 1aisiaei

1a1, bentuk-beDtuk ujiaD yaDg aa.gat berat hera. iapat

diatasi oleh aDak lakl-laki. Bila mereka d.apataeagateai

uj1a. 4imaksud maka mereka lIea.apatta. p••cakua. daD

pe.ceaahaa sebagai aoggota telc.pok.

De_.a. iemikla_, tampak babwa pesdid1kaD ya-& ber

orienta.,i ,paelaasahe aeabeotuk keaaapua., kekuataa, ia.

ketera.pila. fiaik merupakaa bag1a_ 'arl tata cara hliap

da- kehietupa. aa.usia 'purba.Oleh • reaaaya tidaklah

berlebilaaa bUa i1katakaD bUa .laueg. telah 41ke.81

aejak awal liaUlaiaya keh11a»a •••• usia. jaumsi !ai 41-

dukuaC babW. keaampua. kekaat.a daa keter.apila. fia1k

merapaka- 'bagia- !ateera! dari aa.asia parba aatuk ae-

•

----- --



aeau.! laa lIeapertabanta. Ai.up aereka. Meaaa. mereta ti

iak aelakukaD beatuk-beatuk olahraga layakaya seperti

ya8g kit. kenal aetaraag. Tetapi mereka tela~ aelakGka.

aktivitas fiaik seperti layabya berolabraca utu.k .ellper

tahlllllltall ]tehidupaa mereka.

2.2 Olahraga 4aa ~endidikaa Jasaani pala Za.aD Brepa 1uao

1). :Baagaa Yuani·
Ballgsa Yaao! tercliri dar1 beberapa suku baDgsa. ja-

tara suku yaag satu deagaD laiaaya kurang berhubuagan. !er

pisabaya sukU-SU)UlbaDgsa YUllaa14isebabkaD ole~ JteadaaD

alall yaag berbukit-bukit, berle.bah da. tebiag-tebl8a ter

jal. Dari sekian ballyak suku yaag lIeDoajol ada1ah 8U)[11

Sparta dan Atheaa.
Dari catatan sejarah dijelaakaa babra ~ada tahua 776

3Mkedudukaa agaaa dan peadeta agalla saagat ~eotiag se

htagga dapat mempeagaruh1 siste. pend1dlkaa, sastra, sea1

pahat, lIus1t daa arsitektor. Ba.gsa yuaasi tuao aeagaaut

]tepercayaaD adallya l2(dua belas) ieWa yallg me.guasai .aa
_.

aeDgatur al ... raya iDi. I..cua1i dew. Zeas sebagal dewa

dar! segal.a clewa, ]tedua belas dewa in1 aeDguasa1 claa ae

a.ator s1si ala. raya iA1, sebagai ber1kUts (1) dewa Po

se-leto.1dewa laat, (2) ,ewa ApollOIdewa cabl. claa kebeaar

aa, (3) dewa 1res/dewa peraDg, (4) ..ewa A~~eaa/4ewa »e118-

clUBSlIDta Ateia, (5) aewa Ber~etasi4eWa api., (6) •• wa

Dloayaui4ewa alaa, (7) ..e"a ApbGroiite/4811a ciata, (8)
.ewa llest1,ltewa rwaik taDgga-. (9) ,eWa Demeter/de"a" pa-
Ilea, flO) 4eva J!eraes/delfa aaga.g, (1],) leVa Artemis/I.ella



geayair, da. (~2) dewa Zeus/dewa secal.a clewa.

Di sa.piag kepercayaaa terse but, baBgsa Yamani kuao

juga me.percayai adaaya makhluk seteacah dewa yaita aa-

ausia yang bidup kekal abadi aeagaa segala si:rat lebih

aag.un. Ma_un deaikia., 1a juga .empuaya1 s1:rat aanusia

aeperti kelemahaa, keiDgiBaa jas_aai, daa kebeociaa.

~••did1ka. ~ada baDgsa YdDaDi kUDO bertujuaa UDtuk

aeac1ptakln warca aegara yaag s1ap berbakti pada aegara.

sehabuaga. deBgaa hal tersebut, peadi4ikaa keta.ckasa.,

Jr:ekuataD,ketahaa •• , keliDcahaa, daa keberaDi.1l merupa

kaD bagiaa tujuaa dari pendi4ikaa ba•••• YaDaai kuao.

B••tuk-bentuk latinaD jasm ••i yang dllakuka8 oleh

baRgsa Yaaani kUDO terd1ri iari, (1) berkuda, (2) loaba

karet kuia, (3) tiDjU, (4) gulat, (5) lar1 cepat, (6)

le.par l.eabiDc, dan (7) tari-tar1aa.

i

a. Baagea ~parta

~I.l,artaterletak di lembah staga! kotis dan bersuku

ba.gsa lOris. Sparta merupakan aegara tutallter-koaserva-.
tit. Xawa praj urit .erulakaaC:..;;]telompokl.ap1saa yallg berktr

asa. Lapisall l.a10sya adal.all:

(1) kaua Helot, yalta. tawaaaa peraag

(2) buiak aegara

(3) kana Periot, yalta kaua petaAi daD pedagaag. xaum in1

.erupakall\lapitsa. aasyarakat yaag cl1haruska. aeabayar

pajak cla.tldak Aiberi 1aak _tuk berpol.itik.

Sesua1 deagam )tel.aapokl.apiaallaatsyarakat ya.g ae

.Cuesit Degara, aatka peDcl.141kaabertq.juaa Wl tuk .aeaoipta-



leall te_aga tera.gil el1b1dallgmiliter a&ar aere.b kelak

aa.pu ae.bela Besara dar1 seraagaD baBgsa laia. Geaeras1

auda aeadapatkaa peadidikaa dis1Plia, lati..a fis1t yaa.

kuat daa gagah beraDi. Pead1aika. ~eDi iaa 1atelek tidak

alberita., sebab aereb meagaagaap bahwa be.tuk pendid1k

aa tersebut haaya akan meDjauhkaD warga aegara dar1 rasa

t.agguagjawab daa rasa pengabdlan pada aegara.

Peacl1dikaD ciUaksaaakaa oleh aegara. Aaak pada usia

7 tahua saapai dewasa, ya1ta sa.pal usia 30 tahu. aereka

dite~.a 'aa dib1aQ dalam asraaa ••gara. Pead1dikaa se

bel_ aeaeapai usia 7 tahu. aerupakaa ta_gcaagjawab ke-

luarga.
aela•• aasa peai14ika_ aDak 4iteapa deagaa 41a1plia

ya-g kerae. jaak barue mampa daa iapat mengata51 tanta

agan ala., aeaahaa DaUS daD laPar, aeaahaa raSa sakit

deagaa ~tahaaaa tubuh yaag diail1k1aya. Uatuk ita, ae

reka melakukaa lat1naa-latiha. jasmaai aebagai ber1kuts

(1) latinaa pane. lomba, (2) lat1h8n meagcuaakaa seaja

t., (3) latihaa ma1D bola, (4) lat1han baria berbaria,

4a. (5) lat1haa tiaju.

seaua warga aegara dewasa diwajibka. uatuk dapat

meRii41k. !art.a-tar1a- daa 8ya_y1a8 diguaakaa sebaga!

alat pe~eagkaP aatuk aeagbar.at! daR aeagagumka. dewa-

dewa aereb.
Pa4a asia 18 tahwa, mereka disebar ke seluran w1-

layalt aatuk a._jad1 peas_was oraag-oraa" tabllaaa daR

bu4ak-buclalt:Ad. pula 7aR£ bertqas sebaga! pengawal



_.

d••rah. Berburu. .erllPakan salah bentuk u.j1a. 1'aagcilgu

.akaa umtuk meaeapai tingkat keaampua. fis1k tertentu.

Baru paaa usia 30 tahua, sete1ah aereka dibiaa daB

dilatin deagan cara yang berat daa p••uh t.~t••gaD para

pea114ab 4iakui dan dlberi nak a.baga! hak oraac dew.sa.

£ada a.sa lailah mereka baru di1z1.kaa uatuk me.lkah daa

berpolitlk. Pe.4141ka. aDak pere.puaa tldak dip.atiagkaa.

Mereka baaya a•••rl.a penc1141)tandari lingkllDgan keluarga,

khusus.ya Ibu aebagal persiapa. me.aauki .asa beruaab

taagga.

b. Baagsa Athea.

Fea41dlk •• pada bangsa Atheaa berbaaui.g terbalik ie-

.gaa ba.gsa Sparta. D1 AtheD., pend14ika. bersifat liberal

1Il4.1vidualdaR demokrat1a. Pead.14iba 41tujuka. pada usaha

m.abelltuk warga aegara yang bar.ollis, ja6malli4a. rollaDi,

deDC•• aasaraa: (1) membeotuk raSa estetika tl.gci, (2)

.embeotuk keeerdas.a, (3) me.beotuk kesopa.aD 4aa ~satria

aa, daR (4)s.abentuk .aRusi. yaag knat, beraai, daa Ulet.

~ea4idikaa dilaksaaakaa d1 Musieh daD Gymaiach. Mo

.1eh adalah tespat uatuk peacliiikaa kerohaalao daa kese

.iaa. SedaDgka. G1'aaisch merupakaD teapat uatuk .elatih

jasmaDI •• as1.....asi.g teapat peodi..ikaD teraebut dU.tlh

....d:icli41ko1eh oraag-ora •• yaag melllliki kual1fikasi

tert.atu. Clit.ria ad.lah yaag aem~iaa daa aelatlh kete-

r.spUaa ausllt, s••1, d.aa toail. sedaDekaa taedotribe 1'••g

••l.tlh teaegar•• jasa.ai.

:rU080P Atk••• , Soloa (640-55BfJX) •• aeglskl. bahwI
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seaUa aaak harus aea••patkaa peadidikaa. Aaak-aaak 41.i-

4ik a.abac. aaa aeaalis serta berea.ag. Oraas aiskia di

diiik berta.i daa oraag kaya i14i41k 11au peagetahua. aaa

kebuclayaaa.
Tahap••-tallap.a pea..ia1.Jalayaag harus .ilalui oleh

seoraag aaak adalah sebagai berikat:

1) Usia sebe1wa 7 tallua

~a.a asia !a1 pea4i.ikaa .erapakaa taagguagjawab ke-

luarga. Bentuk pea.1Alkea aatara lata sepert1 cer1ta

kejadiaa-keja.aa. her.ik iaa panawaa serta m1toloc1

ba.gsa Yaaaai pada 8asa l81u.

2) Usia 7 tallualeeatas

~a4a usia 1al .aak diiiiik gramal1. aeabaca, berh1tuag

.....e.ghafal sajak-sajak serta aeaya.yi.

3) ~a4. asia 12-14 tahua

.1'aiausia !a1 a••k 414i41k oleh Paeiotribe _tale 4i-

ajarkaa keta.gkasaa f1sik, sastra, daa aus1k.

4) Usia 15-19 tahua
~a.a usia !a1 aBak iiali1k agar s1ap ta. a.mpa aeajaii

wlrga aegarl de.g•• tugas-tagas berat aeajlgl perbatas-

a••
5) Usia 20 tahua

~ail as1a iaillh a.ak iiaku1 sebagai warea a.gara pe.uh

i•• berhak ser~a aea1l1kl ~wajlbaa sebIClla••• eraa.

iewasl.
Sar•• 1..1a dar:!.pe••Ulka. baa•• ai aial.ak".reip-

taaya keselar.saa j1v. 4a. raca, ~selaras •• pe••tri••
hiiup, iaa ke~U.7a •• pealkirl. sert. per.aat.., ,.e.1,••



"
n.u kew 1r•• a, )teluwesa. d..a .kebij.kaa•

C. Baa.sa b••"i
Baagsa a••• " i t.rkeaal ..eaca. jiva keaatria iaa ke-

.11itera •• Rasa patuh pa4a aegara, •••eber••t1 ia•• ea

iakaaa aadaag-ua4aag yaag aaa ter.aauk bagi.a dari ke

pribaA1a. ba.gsa Reaawi. setelah iapat aeaaklukka. ba.c

a. Yaaaa1, ba.gsa iai ••aga.bl1 alih kebuiayaa. 'aa pe

ra'abaa baagsa jajahaa aatuk .e.ba.gua ••gar.a,-a. !a1 ii

lakak •• k.re•• kebuiayaaa ia. pera'aba. ba.csa Reaawi ja

uk tertiaagal iari ba.gs. Yaaaai. S.bacia. besar b••csa

R•••wi t.ri1ri tari Qua ta.i (petaai), kaua pe.gaa ••a,

i •• kaua .iliter.

Mereta leb1h auta aatuk berbuat daB bertiadak yaac

praktia, aU'a. ya.g la.£SU8C bergua. ia. ber•••fa.t b.gi

p•••• aha. kebutuaa. hii.p aereka. P....i..1k•• baaesa a••• -
wi iitujukl. uatuk iapat ••abeatuk aa.us1. praktis ialaa

s.aua sis1 keaiiapa •• PUaafat, aasik, ia. estet1ka ku

ra•• iiper~at1ka •• Hal l8i 7•••••• yebabka. f1l6aof-tilo-
'.

sot serta s••1aa. terke.al t1i.k ada pada b.aga. la1a.

Tahap-tabap pe.dli1ka. ya.g harua iilalui olea ae

tia, a••k adal.h sebagai berikut:

1) 3.ap.i usia 15 tahu. pel.kaa.a •• p.aii41kaa a••jai1

taaggaa& jawab ~luarga. Ibu ••••• j.r sop•• sa.t ..,

berpakaia., ....aeaberaiklD air1 • .1'ea41..1ka. ya•• 4i

berika. lbu, ber_ubaaga. la.Ssaac le.ca. ~butuha.

prakti. )tehidapa. s.llar1-h.r1. T.'.... y. aialall _tuk
••apers1apka. a••k uatllkae.erilla p••4141ka. sel••jut-



.Y. 'ari ay.h. Ayah ae.'ii1k aeabaca, berhitaag, ae.ulis,

bereaaag, jaa a.ae,.a' seaj.ta. ~eai1'ika. te.taac uaiaac

..4a., .e.jaii taaggaagjawab ayah pUla. sehubuagaa deaC.a

ita, sete1 •• a.aasuki usia 17 tahua aeGraa. a.at ba.csa

Ro.awi harus t.lab aeag~tal ta•• e.... al tUI b.las ..i••C

_ia •• ilear baagsa Ro.aW i.

2) Pada usia 18 tahua s.aua a.ak laki-laki Jlarus aasuk as

ra.a ailit.r. Tujua.aya adalah agar .ereka a.ailiki ke

teraapila. alliter se_agai alat uatuk ••apertahaakaa

iiri ••ri seraagaa ba.~a la1&, Berperaag a.abela aega

ra aerupakaa kewajibaa bagi se.ua warga aegara.

3) P.ia alia 20 tahaa aereka iiakai seD.gai warga aeglra

ievasa yaa. aealliki kak iaa kewajibaD sebagaiaaaa oraa.

iewasa.

Rak1at baa,sa Roaawi ae.yukai beberapa cabaag olabraga.

01ahraga sepakbola iaa aagkat besi aerapakaa olaAraga yaac

popaler iaasyarabt Ro.awi. D1 sa.piDg itu olahraga laa

jqa iUaDka. sebagai hibr..ra.rajqat, khusus.ya kaua baag

saw.a, (1) olabraga ta.ga., (2) .~ahra«a galat, (,) Claii

ator, '(4) .a1. peda.g, ia. (5) sirkua.

Sere aerupakaa kaisar y••, terkeaa1 bakar

ieta a..a. Ia adalah pea.ipta iaa •••balgoa colooiQa, yaita

...aca. eela.geaag uatuk .eagaiu tava.a. ie.caa biDataa.

baas. Pela.ggar-pel ••cc.r ~kQa p... ea,.p.tkaa hukua••

aatuJr.b.rt....uc 4.ag•• b1aat.~,g b_s. BiDataa, buaS y.a.

l.apar .uagkia saja "apat •••ca.....cablk' tabu terllQ.kwl.Ba
raagtali joea t.rllukUa justra.claPat .e.uiula •• biDatal.
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tersebut. Bila terhukua dapat aeaaklukkaa biaataag buas

teraebut, ia segera aeadapatkaa terboraat ii teagah-te-

aa.llaaayarakat.

2.3 .feaiiaiua Jasaani iaa Ol.abraga paia .\laa4.Perteagab

aa, aeaaisaace, iaa Moiera.

A. ~aia Aba' ~erteagahaa
Aval ab•• perte.cabaa iitaAdai deagaa ruatuhaya 1a-

periaa Reaavi. 1ekeja••a 'l1uar batas ~.aausiaa yaac ii

l.akuia. olea kaisar lero ter~iap taua aasraa1 aerapakaa

salah sat. peayebab kebeaciaa sebaglaa besar rakyat ter-

aataP kaaewe.a.gaa kai.ar.

De.gaa Roaaw1, aeayebabua kekuasaaa aul.a1 beralik

kegaia peadeta-~ea.eta lasraai. sebagiaa besar aereka yaag

laagsug aeagalaa1 kebia4aba. baagsa R.aawi berusaha uatuk

aeaghila.gkaa tr.uaa tersebut. Bahkaa beberapa peaaet.

aaagat aeabeac1 beatuk-beatuk kebias.aa b.888a Boaawi.

peai141kaa leb1:n cliteltaak.ap.d. aSWlsi teo10c1• .Pea

'i.1~. jas.aa1 saaa sekali titat iisiacguag aeperti p.i.

zaaaa Roaawi. Akib.tnya ~aaapuaa tis1k yaag a.ayebalata.

kesehataa aereb aeajaCl1 beak daa aeaiabulk.a berbagai

peayakit. Bahtaa tebersiJaa. juga terabaikaa. Bal 1&1 ii

sebabka. olellillaraa,ga a•••i de.gaa air Aa.gat yaag 41-

...aagta. ie.ga. t~r.ae 4ar1 keb1as.a. baagsa RGaawi 7.·C

.'.!a'4 .••r s.ra.g 'perc.bal.a•• seg.l.abe.tuk·kebud.ayaa.

ao.a"~ .'••C:a ~_c1., I$•• pat.-saapai bel.ajar reaa.e pa

t;~••£,.P Oe1"408a.".y. aebagiaa keeU 4ar1 aaalaratat,

kbDBas.ya baa baagsavaa daa para terabat serta butakay.
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1.aS .as1ll.e1akuk.a 1.tilla. j••••*l. L.tt ... j.s•••l 4••

~.1l1t.r ••• asi~ 4ilakat.a aatuk .e.~.rt.ha.kaa t••aa

t.l .UiDy•• lIereb l8i ti ••but t.a-. Ili.'era .t•• ke••-

tri. ;y•• c berktnf.jlb ••• eabe1a twap.Ja. iar.Ja. t.a bua 1•••1l

4ar1 tejahataa 'aa ketit.ka.ila••

~.a'••• ial berl.acauac •••~.i .e.ca. t.a.. 1300, ae

tel.h US.1&l. ger••c ••11b. Pe.cal••a. '.a t••••••s.tel••

per••e a••buke aata gara ~e.cuasa•• Hr.,a, b.ht•• ke•••••

'uai•• ateri titak ia~.t iiat••i ae••ta-.at. oleh keku.t

•• roh.ai ••la1ataa ~aa.~uaa i.a tekaat~a fiait s.acat

.1lierluka••

~. Za••a .eaais.ac.

Berubaha,.acar. ber,1kir ••ba«1aa tokoh i1 ErG,. ae

ayebabt •• ke.bali.y• .pa.ia.gaabahw. pe.ti.ika. b••ca. Yu

••ai '.a R••awi saagat ,lIeatiac.l'a.i.acaa i.i i1ke••1 ie

ac•• Reaaisaace atau JUS. i1eebut z•••• Baa••iB.e i1 a.a•

•aaa.ia aec.r. tot.litas .eajai1 ,lIusatgerkat1aa ke.b.li.

Pai. b••caa Ero!'a, perhat1.a .v.'a1.tiiaa j.smaa1

te.b.li .iber1taa setelah .1'er.acSalib I (1096). Hal 1&1

iilaa'asi asuasi bahv. t••~a lati"a jas•••i iaa ke.111-

tera. sUiit bagi seeraac pr.jurit i.pat .elakuka. pertea

,l)lIl'•• iaa .eaeaaackaaala. D1 beberapa aecara .ul.1 berkea

b.ag gerhati•• yaa. lebi. serius terh.iap ola~aga.

l} ~e.i1i1k.a J.s•••i iaa Olabraca i1 Iaggris

~a.a ab.i akhir .bai ~erteag.h•• Re.iii1ka. JaB.aai

i1 lacgria aulai a••aapatta. latiaaa jas.aai lac1 paia au

.ia 8e.1 ta. libura. rata .usi. ,aaaB•
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l"atur t•• terar.ll, De.c •• ielliki••, tillarapta. l.ti".

j.8aaai 'ap.t aeabe~ik •• peasarak ter"'.p peahi••a. iaa

pea~.atuka. fiaik iaa aeatal pe1akua7a.

I'.&7a tir.alieaalkaa p.aa saat ia aeacaj.r DUas.

tik ....a "i~.r.itas Loa'. Ia a.ac.plitasik.a p.aikir.a-
....

aya _tak a••ccaaakaa cyuaatik aebacai al..t_tak ae-

asej.r cita-cita yaac iiiaCi.kaa, yakai a.asabah aa818-...
ratat 'aa p.aeri.ta •• Dalaa latiaaa ia aeaSguaakaa alat

alat ya.s iicuaakaa a.tat aeacapa1 tujua. latiaaa.

¥.ia tabua 1821, Liag iiaackat aebagai pelati~ pai.

Akaieai Ml1iter ~eraja.a. Deaca. ~percayaa. iai, cera

kaa D_astik aakia .erkeabaag pesat. setaAu keaaiiaa,

i. iiaa.kat a.basai 'ir.ktur iaetitlltpusat CJIIaastik.

Dala•• pera8ioaalisaauya, Lias aelakallaataa siste-
,..

aatikll cy.aastik 'lilaaeapat beatat, aebagai b.rikllt:

a. ~yaaa8tik £lIeillco.i8

Qeraka.-ceratlla C1_astik 7aac iilakukaa uatak a.a-

••atat t.sa!arasa. orglla-.rcaa tubu~.

b. Gy..astik H7si••1s

Qerata.-cerata. yag iilakaka. aatllkaeaiapattaa tea.

llataa ia. '.peay.abullaaserta aeacatasi gaaSSua. tabu.

Beatllt1atihaa teriiri 'ari pe.1jataa iaa lati~aa-l.-

till.aaza.aa koo.

c. Gyaaa8tik M111ter

Latikaa ketaacka.aa ieagaa aeaggaaakaa alat aehiagca

'.pat a.ag_aiagi lawaa i.agaa baik. fujuaa latihaa

aiala~ aeabeatat teaelara ••a a.tara seajata i.a p.aa-
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"
-ib~ •.,-•• :se_'tuk-lite_taklatl". 7aag tlcuaka. ter-

.. .
liri latub ...e_g•• ae_&gUllaka. se_jata a.ret, pe-

"a-" .e.apa. 'ere••ckar, laa tea_.k.

I. Gy.... tlt B8tet1ll

.elatl. sitap la. «erak sebacai perwujaiaa pik1r.a,

peraBaaa aeauju keaelaras.a jiwa la. r••••

3) ~ealiiikaa Jasaaai iaa Olaaraga ..i Jeraaa

Di Jeraaa gerataa cy.. astik ..ipelo,.ri .le. P.L.Ja~.

Ja" aeayalarl bah•• kekuataa suatu baacaa 7aag _eraatu
.'ti4ak Dis•• ipecallbela•• Aat.ra satu ieaca. suku laia-

.ya tiiak Dolea saliac berteataaga. aela1akaa aereta aa

rue bersatu. 1ekuat ••-kekuataa teraebut aarus .i~.pua

agar ae_jaii keltuata. i.a teaatua. ialaa suata aegara.

U.tuk ae.c.pai c1ta-01ta.ya, Ja~ aeaggua.ka. Tarae.
. .

sebag.i alate Turae. aa.alah be.tuk gerataa uaaastilt. Ke-

eiata. taraea iiauJ.ai ieagaa usaAa agar a.ak-aaak .eko1.ll

"apat aelakukaa latinaa aeaaa laa 1at1baa olaaraga atletit.

werataa tarae. aelat1. pelajar-pelajar ....peauia

aerta warga .eeara ag.r aehat, kuat, iaa ta.gguk. Bai.a

yaas aehat sebaga1 pe.eatu "aa fakter peatiag bag1 aet1ap

aegar •• 1alau warga aegara aehat "a. ka.atte.t_ya .egar.

pua aka. a._jai1 kuat.

u_tut aelaksaaata. geraka. tar.e., J.... e.iirita.

taraplatzs aebagai teapat lati".. Te.pat 1&i aerapata.

te.pat latiaa. yaac iapat ae.aapUlC lebtk iar1 400 .ra-c

,P'eserta.Dar1 teapat 1ail.h ger.ka. turae. Jalla i.pat bel'-

lte.Da.C le.ca. pesat.



Sete1.1l ger.taa tar••• iapat berke.ba.g iaa i.pat

i1teriaa ole•• asyarak.t ia. peaer1_ta)l Jer•••• aa.u. ie

.ikia., libre.aka- tiaiakaa- tiaiakaa yaag 4Uakukaa ole.b.

sebagl •• a-Clota turae. ya-g berteataagaa ieaga. kDai1s1

.asTarakat, turaea iUaraag • JaD seaiir1 i1bqag Jte Ball-.
1herg. Dalaa masa peabueagaaaTa i.1, J.b ae.cob.,--r_'Cll1-

, .
4u'pkaa gerakaa tar.e. 1.ag1. Jaba )teauii.a iibwaaC 1.g1.

Di tota PreTburg, J.ba .eagbabiska. aasa tuaaya. Jaha pele-
., .

tat iaear se.aa Jeraa_ aeaiaggal paia tahwa 1852.

o. Ol.abraga paia Zaaaa Moiera

Perkeabaagaa gerakaa olahraga yaRg terjai1 pai. a.a~

.khir aba' perteagahaa i1 beberlPa aegara ~pa iaa Aaeri

ka Serikat aeai.roag seoraag alll1sejarab. baagsa peraaoia

Baroa Piere i.eOobert1a uatuk aela.llsaaakaac.ita-c·itaaya

URtuk aeayeleag«arakaa pesta olabraga i.oa1a 'eagaa aeag ••-

bil seaaagat oliapia,e kuao. !a aeriaiukaa ioaia ieacaa

peri.••aiaa yaag kekal.ieagaa .eajali_ rasa persaaiaraaa

iaa persanabataa aat.r baagaa-baagsa ii iaaia.

uatuk .erealisasikaa cita-citaaya, paa. tahu. 1891-

1.892 ia segera aeAgorgaaisasikaa cabaag-cabaa •• labraga

i1 aegaraAya. Se1aajut_ya paia tahua 1892, 1a aeayeleAg

garakaa perloabaaa aatara £eraac1s iaa Iaggris. raia ~

seapataa iailah, ia ae_yaapa1kaa cita-citaaya pada t.kD~

tokOA olabr.ga Iaggris. Saat itu, ia ae.iapattaa respea

y.ag ael1g".biraltaa. TokOh-tokoh olahr.ga laCeria saagat

aAtasias aeayaabut gagaaaa.ya. Dalaa waktu SlAgkat, gaga-

l:5aatsb.segera fIle.yeDarJteseluruh iarataa ~pa iaa ...
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setelah _eagaiakaa ~.rbaca1 persiapaa, 18 segera

.-eaca'akaa kOriiaatsi ieaga.... ja Twaa.i. la aeaiapatkaa

slII_butaaTaag aeagpablraka"'~"ar1 raja yUaai. M.k. "1-
putuskaa paia t.hua 1896 ii tota "theaa "il selelagcarakaa

Oliapiai. _o4era pertaaa.

,ti .... 011ap1ai. aoiera iiertaaa !ai, sebaei .... serta

aiala~ aeg.ra-a.cara aropa i •• Aa.rika S.rikat.~D.laa
~ .

perteau.a. para tekoa-tekoA .lahraga, ..isepakati Oou.'ber-

t!a sebagel presl" •• pert.a. lAter •• tia••l wllapic Ooa

altte (lOC) .... peayeleaCgaraa. ul1apiade e.pat tahaa ae

kall.
Beaiera olillpiaie berw.raa putih aeb.g.i laJBJba.g)te

suol •• d•• ke•••• la. de.g•• 1ia. liagkar •• berwaraa be4a.

Li.gkara. iai 4iartika. da. Ilelaabaagka. kelia. beau. yaBg

.4. ii eluaia. Be.tiera iuengkapi ie.ga. kata-blt. Oit1u,

Jltius, ia. Portia yaBg .rt1.ya lebih oepat, leb1h. ti.C-

gi, iaa leb1h ku.t.

3eperti kita ketahu1, aecara berturut-bertur~t .l~

pia ..e tel..h ael.aksaaakQa4 tahWl sekali i1 beber.pa aega

ra. Cita-cit. persaha'aa-persah&battaa iaa peria.a1aa aba-

41 yaag aerapakat. seaa.gat eliapi.ie telaA ae.gal.a1 be

berape kaLl t •• tat.ga. i •• ha_b.t ••• Deberape .egara ,eser

ta telah .II.e.~gaaaka.pesta ol4apia4e sebag.i alat po11t1k

y•• g aeaoiai sea•• gatt olimpiaie. Peta tahua 1962 laicaesi.

i.iakui aebagai salah sata .egarat a.ggotat 100. Kailua,ea1-
Iei.a, t.hua 1963 laa.a1keluarkaa "ar1 .ag«ota 100. Iai .1-
sebabka. ieagaB tiaiakaB laioaes1. J'ataCpaie tallb 196'
ae.caiata. Ga•• fo 41 Jakarta.
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BAS III
SEJARAH OLAH RAGA DAN

PENDJDIKAN JASMANI 01 INDONESIA

Perkembanganolahraga di Indonesia pada zaman purba sesuai dengan
keadaan alam dan budaya pada daerah masing-masing. Setelah muncul
kerajaan, perkembangan olahraga sesual dengan perkembangan kerajaan
tersebut.

Olahraga pada masa prasejarah difokuskan pada kekuatan fisik sebagai
persiapan perang, menghadapi tantangan alam, serta untuk melindungi diri dari
serangan suku lain. Oengan demikian bentuk olahraga yang banyak digemari
adalahlatihan melawan binatang buas dan peperangan.

Kehidupan manusia pada zaman purba sangat bergantung pada kondisi
alarn. Semua aktivitas disesuaikan dengan alam sekitarnya. Olahraga pada
zaman ini juga diutamakan untuk mempersiapkan manusia dalam melawan
tantangan alam. Oleh karena itu bentuk olahraga yang berkembang pada masa
itu adalah olahraga untuk melawan binatang buas, mendaki gunung dan
mengarungi laut.

Masuknya agama Hindu di Indonesia membawa dampak pada
perkembanganagama dan poliktik. Pada zaman Hindu banyak muncul kerajaan
kerajaan yang masing-masing saling menguasai. Oengan munculnya beberapa
kerajaan ini timbui peperangan untuk memenangkan atau untuk menguasai
daerah lain dijadikan daerah kekuasaannya. Oi samping itu, masyarakat
Indonesia yang semula menganut animisme mulai mengenal agama yaitu agama
Hindu. Pada agama Hindu banyak mengajarkan bersemedi untuk mencapai
kesempurnaan hidup. Seiring dengan hal tersebut. maka perkembangan
olahraga pada masa ini banyak dilakukan yang berkaitan dengan semedi yaitu
yoga, di samping olahraga untuk latihan peranq.

Agama Islam masuk ke Indonesia membawa perubahan tentang
kehidupan beragama. Pendidikan agama diberikan sekaligus dengan pendidikan
untuk menjalani hidup sehari-hari sekaligus pendidikan olahraga. Pendidikan ini
dilaksanakan di langgar-Ianggar atau di madrasah. Pendidikan olahraga pada
masa ini ditujukan sebagai rekreasi. Bentuk olahraga pada masa ini adalah
pencak silat, gesek, debus dan kekebalan badan terhadap senjata tajam.

Belanda masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah dan
menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sebagai penjajah, Belanda
tidak memperhatikan pendidikan bangsa Indonesia, dengan demikian olahraga
pada masa ini tidak mengalami perkembanganatau perubahan.

Masa kebangkitan nasional lahir akibat dari tekana penjajah Belanda.
Bangsa Bimi putra yang mengalami pendidikan pada masa itu bangkit rasa
nasionalismenya. Kebangkitan inj memberi dampak pada perkembangan
pendidikan dan olahraga. Pada masa ini banyak berdiri sekolah-sekolah yang
diperuntukkan bagi warga bumi putra. Materi pendidikan dan olahraga banyak
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mengikutl yang.ada .di ..Belanda...Oleh.karena .itu .bentuk..olahraga pada _
masa inf ada{ah.macam-macam permainan yang ada di Berenda, seperti kasti, .
bola bakar, sepak boradan bulu tan.gkis.

Datangnya bangsa Jepang untuk menjajah Indonesia. membawa pada
perkembangan.olahraga.. Pada masa ini olahraga yang berkembang adalah
olahraga .senam yang dikembangkan Jepang yang bemama. TAl IKU. KAt
Olahraga pada masa jni bertuluan untuk menanamkan kepatuhan pada bangsa
Jepang.

3.1. Sejarah Perkembangan Olahraga dan Pendidikan Jasmani di Indonesia
Pada Zaman Purba sampai Sebelum PenJajahan

Sebelum nenek moyang yang datang dart Hindia Belanda sampai ke
kepulauan Indonesia, di beberapa tempat di pedalaman Indonesia telah
terdapat penduduk lndoneeta yang terpencar-pencar. Mereka hidup dari
bercocok tanam dan berburu, Bila keadaan tempat mereka tidak produktif
lagi, maka mereka berpindah tempat mencari tempat guna
mempertahankankelangsunganhidupnya..

Kira-kira 2000 tahuin sebelumMasehi teriadilah perpindahanbangsa
dart Tiongkok. OJ antaranya .ke arah Tenggara yaitu daerah Indocina.
8angsa atau penduduk yang pada mulanya telah menetapdi situ, ada yang
bercampur dengan pendatang, tetapi ada pula yang karena untuk
memepertahankankebebasannyamereka meninggalkantempatnyamenuju
ke arah selatan menyusur pantai Malaka. Dart sana ada yang menuju ke
Sumatra mengarungi lautan Tiongkok Selatan dan sampailah di Philipina.
dan Indones.ia.bagian utara ( sulawesi ). Dari Sumatra .ada pula yang.
melnjutkanperjalanannya ke Jawa dan Kalimantan.

Pada mulanya mereka tinggal di pesisir kemudian memasuki ke
daerah pedalaman. OJsitu terjadilah percampuran antara kaum pendatang
dengan penduduk asH.Oiantaranya ada pula yang tidak mau bercampur
dengan kaum pendatang. Mereka yang tidak mau hidup bersama
mengasingkan dirt dan bertempat tinggal di tempat~tempat.yang terpencil
Jauh di pedalaman. Maka secara singkat terjadilah bangsa di kepulauan
Nusantara ini yang dulu disebut bangsa rumpun Melayu dan kemudian
menjadi bangsa Indonesia yang merupakan percampuran bangsa~angsa
antara yang datang dari Indicina dengan penduduk asHyang tefah menetap
di kepulsuan Indonesia.

Kehidupan mereka pada waktu itu masih tetap sebagai semula yaitu
bertani, beternak dan berburu. Akan tetapi cara pefaksanaannya lebih
sempurna daripada cara pefaksanaannya yang dilakukan oleh penduduk
asli.

Peralatan yang mereka pergunakan terbuat dari batu yang bentuk
dan pembuatannyamasih sangat sederhana, bahkan merupakan alat yang
bentuk dan pembuatannyaserba kebetufan.
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sesuai dengan.kehidupannya,.peralatanyang .telahmereka gunakan..
yaitu kapak, pisau dan(at penusuk l tombak.

Menilik kepada kehidupan serta peradabannya sudah tidak ayal Jagi
bahwa mereka memerlukan fisik yang.kuat serta tangguh untuk.melawan.
segala macamJantangan hidupnya yang. alami itu. Mer-ekaharus cakap,
lincah.. serta terampH guna mencari dan memenuhi kebutuhan.hidupnya
yang dilakukandengan.berburu di hutan..-hutan.

Susunan masyarakatnya pada.. umumnya .berbentuk seda. yang.
merupakan.kesatuan atau kelompokyang.membebankan segara tanggung
jawab kehidupanmasyarakat kepada seluruh anggota.

Keadaan geografis Indonesia serta. kedatangan nenek moyang
bangsa lndonesia yang secara berangsur dan bergelombang serta tersebar
di berbagai bagIan kepulauan Indonesiamembuat kelompok masyarakatitu
berbeda-beda.

Mengembangkan kelompok.merupakan usaha yeng panting bagi
mempertahankan kelangsungan. hidup Untuk pangembangan dan
kelangsungan hidup kelompok banyak tergantung pada unsur [asrnani para
anggotanya. Mereka harus memiliki kecekatan sera kekuatan bagi.
mempertahankanhidup dan kelompoknya..

Bagi mereka baik bangsa-bangsa pendatangmaupun penduduk asli
Indonesia sudah dapat dipastikan harus memiliki fisik yang kuat serta jiwa
dan semangat yang tangguh. Untuk sampat di tempat-tempat yang
merekatuju di Kepulauan Nusantara ini mereka menempuh jalanan yang
memerlukan. perjuangan gigih. Lautan. yang mereka arungi dengan
memakai biduk dan rakit. yang sangat sederhana memerlukan kecakapan
dan keterampilan.

Disamping.itu mereka harus mampu menahan serangan alam dan
isinya. Pendeknya demi kelangsungan.hidup mereka baik di parjalanan.
maupun di tempat baru dan di tempat yang ditinggalkan, harus dapat
mempertahankan.diri dari pengaruh serta serangan-serangan dari. suku
atau kelompok lain. Dalam masyarakat primitif usaha-usaha dan kegiatan
pada umumnya bersifat jasmaniah.

Pembinaan jasmani terutama menitikberatkan. kepada. pembinaan .
efisiensi fisik yang merupakan.suatu ujian terhadap tantangan alam yang
keras dalam memupuk kehidupanjarah.manusia, banyak menggantungkan
dirinya kepada kekuatan alam jasmani. Kerangsungan.hidup manusia itu
tergantung kepada kemampuan tubuhnya untuk sanggup bertahan.
kehidupan di alam bebas yang keras, membawa beban berkelahi mefawan
musuh, membuat dan menggunakan alat-alat dan senjata seperti lembing.
busuf, dan anak panah.sertaalat bandring.

Begitu pula kelangsungan hidup kelompok banyak tergantung
kepada unsur jasmani anggota-anggotanya seperti kecekatan, kecepatan
dan kekuatan. mengatasi keadaan gawat. Anak yang remah merupakan .
beban yang sangat berbahaya bagi masyarakat.
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Pendidikan jasrnani dalam kehidupan primitif dapat menciptakan
kekuatan dan pengembangan kesadaran kelompok. Kegiatan itu
merupakan suatu aspek dalam menciptakan iklim yang. menguntungkan
untuk memberikan indoktrinasi kepada pemuda-pemuda sebagai sebagai
norma suku.

Rekreasi merupaka kegiatan yang penting juga dalarn masyarakat
pada zaman prasejarah. Walaupun bentuk dan coraknya berbedadengan
rekreasi pada zaman ini, tetapi pada dasarnya rekreasi itu sama yaitu terdiri
dari tari, nyanyi, dan permainan.

Dalam masyarakat primitif tujuan pendidikan jasmani memnduduki
tempat utama dalam usaha-usaha pendidikan lainnya. Untuk
mempertahankansukunya dan melindungi diri dan keluarganya dar! musuh
baik yang berupa manusia, binatang maupun kebesaran alam dibutuhkan
jasmani yang sehat dan kuat.

Masyarakat primitif tidak mempunyai sekolah-sekolah yang diatur
secara baik walaupun pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
mereka, tanggung jawab tentang pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkan anak-anak akan diajarkan oleh orangtuanya apabila keadaan
menghendaki,

ApabUamasyarakatmenjadi lebih maju dan kebudayaannyasemakin
kompleks, beberapa individu menjadi lebih mengembangkan sesuatu
kepandaianyang khususmenjadi suatu keahlian dan mempunyai taraf yang
tinggi.

Apabila anak-anak perempuan mendidik seluk memelihara keluarga
dan rumah tangga, sedangkan anak Iaki-laki diserahkan kepada asuhan
bapaknya yang mengajarkan segala kewajiban dalam melayani kehidupan
pribadi dan kelompoknya.

Inisasi yaitu upacara-upacara pubertasmerupakan suatu penilaian
yang memang diorganisasi secara baik. Bentuk dari upacara itu berbeda
beda dari setiap suku-suku, tetapi selalu mempunyaidasar yang sama yaitu
menuntut pelajaran dan memperluas serta mempertebal kesadaran dari
pemuda-pemuda itu, yang penting artinya bagi kedudukan dan tanggung
jawab mereka sebagai seorang yang telah dianggap dewasa terhadap
dewa-dewa.

Apabila anak-anak itu hampir mendekati dewasa, orang tuanya
mengirim anak-anaknya kepada ketua suku, pendeta, atau dukun untuk
mendapatkanpelajaran menghadapikehidupan dewasa.

Selain dari pada itu diajarkan pula bentuk olahraga seperti berenang,
mendayung, berlomba lari. Memainkan senjata, gulat, pembelaan diri, dan
tarian perang.

Tarian mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat
merusaha mendapatkan hubungan dengan dewa~dewanya.Tarian-tarian
tidak saja merupakan salah satu bentuk sembahyang atau upacara
kepercayaantetapi juga alat rekreasL
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A..·Olahraga Pada Masa Kebudayaan Hindu.

\

Masa prasejarah diakhiri pada ± abad ke - 4 M, yaitu dengan
diketemukannya beberapa yupa di Kutai ( Kalimantan Timur ). Dan
penioggalan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa pada waktu itu
Kutai dipimpin oleh seorang bemama Mulawarman. Selanjutnya di
Jawa Barat juga diketemukan beberapa prasasti yang menyebutkan
tentang kerajaan Taruma dengan rajanya yang bernama Purnawarman.
Pada .abad kelima di Sumatra juga. muncul keraiaan Sriwijaya yang
berpusat di sekitar Jambi dan Palembang. Kerajaan ini mencapai
puncak kejayaan pada kira-kira abad ketujuh dan kedelapan. Pada saat
itu. kekuasaan Sriwijaya meliputi bagian barat .Nusantara yaitu
Semenanjung Malaka, Kerajaan Melayu sebetah Utara, pantai barat
Kalimantan dan sebagian Jawa. Di Jawa Tengah dan kemudian Jawa
Timur muncul kerajaan-kerajaansepertiSingasari,.Kediri, Jenggala dan .
Majapahit yang merupakan kerajaan penting sesudah Sriwijaya, karena
wilayahnya meliputi seluruh Nusantara.

Dati peninggalan-peninggalan yang. diketemukan jelas
menunjukkan besarnya pengaruh Hindu dan Budha dalam kehidupan
kerajaan-kerajaantersebut. Budaya.Hindu masuk ke Indonesiadengan
perantara pedagang-pedagang India. Pengaruh hindu itu dibawa oleh
pedagsng-pedagang India. PengaruhHindu itu dibawa oleh pedagang
pedagang yang datang dan bermukim di pantai-pantai. Tuiuan mereka
terutama rnencari kehidupan dengan berdagang. Kemudian mereka
membentuk masyarakat kecil yang lambat laun bercampur dengan
orang Indonesia ash. Karena memitiki kepandaian dan kefebihan
dengan cepat mereka menjadi orang-orang terkemuka dan disegani.
Dalam perkembangan .Iebih lanjut datang juga orang-orang lain dari
golongan brahmana dan ksatria. Mereka ini meninggalkan negerinya
antara lain karena adanya tekanan politik, disamping juga untuk
menyebarkan agama Hindu. Orang,,:,oranginUah yang sebenarnya
membina kebudayaan Indonesia-Hindu terutama di bidang filsafat dan
pemerintahan. Oi antara mereka ada yang mampu mendirikan negara
dan .ada juga yang bekerja pada raja-raja Nusanlara. Masuknya
pengaruh Hindu ini tidak mempengaruhr kebudayaan Indonesia asli
tetapi. lambat laun bercampur menjadi kebudayaan baru yaitu
kebudayaan Indonesia Hindu. In! disebabkan orang-orang Indonesia
mempunyai toleransi yang besar terhadapmasuknyapengaruh baru itu.

Menurut kepercayaan agama Hindu seseorang telah dilahirkan
sebagai pemeluk agama Hindu, karena itu para brahmana tidak
mempunyai kewajiban untuk menyebarkan a98ma. Namun untuk
pendalaman lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh kaum brahmana
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karena kaum brahmanarahyang dibenarkan rnendalaml kitab-kitabsud.
Dalarn perkembangan lebih lanjut muncul bermacam-macamsekte. Di
Indonesia sekte yang terbesar adalah sekte Saiva Siddhonta. Di sisi
peran brahmana guru sangat besar. Tokoh ini berhak membimbing
seseorang untuk menjadi. brahmana guru pula setelah mempelajari
kitab sud selama bertahun-tahun dan melewati ujian. Seorang
brahmana guru dianggap telah disucikan oleh dews Siwa dan dapat
menerima kehadiran dews Siwadalam tubuhnya pada upacara-upacara
tertentu. Brahmanaguru dapat melakukan khusus bagi kepala suku dan
keluarganya untuk menjadi pemeluk agama Hindu. la juga dapat
melakukan upacara mensucikan kembali orang-orang yang telah
berbuat dosa untuk dapat diterima kembali menjadt anggota kastanya.
Karena perannya yang sedemikian besar maka kaum brahmana
mempunyai kedudukan penting di keraton-keraton Indonesia.

Pada dasarnya ajaran agama Hindu adalah kafma atau
perbuatan samsara atau menjelma kembali dan moksha atau
pembebasan. Mereka percaya bahwa manusia akan menjelmamenjadi
makhluk kembali bila sudah mati. Tinggi rendah penjelmaanmakhlukitu
tergantung kepada perbuatan sebelumnya. Andaikata perbuatan
perbuatan manusia itu jelek maka tingkatanjelmaannya akan menjadi
lebih rendah, sebaliknya kalau perbuatan itu baik, maka tingkat
penjelmaannyaakan menjadi lebih tinggi.

Bagaimana dan bilamana moksha dapat dicapai, merupakan
masalah yang menimbulkan bermacam-macarn aliran. Tetapi setiap
macam aliran mempunyai anggapan bahwa manusia ini mempunyai
dua bagian yaitu rohani dan jasmani. Aliran Sakia dan Yoga
menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat
pembebasan jiwa. Untuk memmbebaskan rohani antara lain dengan
penguasaan jasmani dijalankan melalui latihan-Iatihan terutama
penguasaan pernapasan. Setiap anggota badan selalu dihubungkan
dengan dewa-dewa tertentu umpamanya dewa Brahmana dengan
darah, dewa Wisnu dengan tulang dan sebagainya. Bertapa
mempunyai arti penguasaan badan dalam sikap tertentu dan melatih
anggota badan untuk tahan menderita serta berusaha makan minum,
bergerak dan mengadakan konsentrasi pikiran. Selain latihan-Iatihan
jasmani tersebut agama Hindu sangat memperhatikan tarian-tarian
yang dilaksanakan pada upacara-upacara, pemberian kurban dan
peristiwa-peristiwayang berhubungan dengan agama.

Agama Budha berkembang di Indonesia bersamaan dengan
adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Perkembangan
agama ini sangat pesat terutama karena tidak mengenal adanya
perbedaan kasta. Selain itu pendeta agama Budha juga sangat aktif
dalam menyebarkan agamanya, tanpa menghiraukan kesulilan yang
dialami, mereka menjalin hubungan dengan penguasa setempat dan
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kemudian mendirikan sangka ( asra ) dengan para bhiksunya.
Selanjutnya para bhiksu ini diundang ke India untuk memperdalam
pengetahuannyatentang agama Budha.

Salah satu ajaran agama Budha adalah ajaran untuk
memelihara tubuh seperti yang tercantumdalam buku Tutur Sanghyang
Kamahayanikan, antara Ialn berbunyi sebagai berfkut : "begitu pula
badanmu jangan menderita diri, janganlah memandang kepada
makanan yang enak Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh
adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan " Dengan anjuran
tersebut, agama Hindujuga memperhatikansegi jasmaninya.

Pendidikan pada waktu itu harus ditujukan kepada pengabdian
diri terhadap agama. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia
taat dan patuh kepada agama demi tercapainya kesempurnaan alam
akhirat. Walaupun pendidikan itu sangat dipengaruhi agama tetapi
terdapat pula pendidikankejuruan yang praktls. Seperti yang terdapat di
pusat pendidikan kejuruan seperti juru tuns, juru bahasa, pelaut, tukang
kayu dan lain-lain.

Penyelenggaraan pendidikan terutama bagi anak-anak
golongan bangsawan dan pendeta, diatur ddiadakan oleh pendeta atau
Bhiksu di biara-biara. Selain pelajaran tentang agama diberikan juga
pelajaran tentang pernermtahan dan peperangan. Anak-anak pendeta
langsungdididik di biara-biarauntuk menjadi pendeta, sedangkananak
anak raja dan bangsawan hanya dididik beberapa tahun saia. Mereka
in! kemudian dididik di keraton dengan guru..guru yang khusus dan
terkemuka.

Bagi anak-anak rakyat btasa tidak tersedia pendidikan tersebut
di atas. Anak-anak diharuskan tunduk terhadap tata cara kehidupan
yang diatur oleh para pendeta. Pendidikan mereka sangat tergantung
kepada keluarga sendiri dan bersifat praktis, kecuali anak-anak gadis
yang terpilih menjadi peneri-penari keraton dan candi-candi.

- Dalam agama Hindu tujuan pendidikan jasmani ditujukan untuk
menguasai beberapa sikap badan dan ketahanan tubuh dan
kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dan jasmani. Usaha
pendidikan jasmani ini terutama diberikan kepada golongan Brahmana,
sedangkan kasta Ksatria mendapat pendidikan jasmani yang erat
hubungannya dengan kedudukan mereka sebagai kasta yang
menguasai pemerintahanyaitu kemiliteran, berburu, menunggangkuda,
berlayar, mempermainkan senjata seperti tombak, gads, busur dan
bandring.Guru-guru merekaadalah perwira atau senopati tentara.

Tarian juga diberikan sebagai pelengkap dan agar turut ambil
bagian dalam upacara keagamaan. Acara-acara yang panting
sehubungan dengan pendidikan jasmani ialah pertandingan
pertandingan memainkan senjata seorang lawan seorang, kepandaian
memainkan senjata membunuh binatang buas, parade yang diadaka
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setahun sekali di ibukota bersamaan dengan penyerahan upeti dari
raja-raja bawahan. Pertandingan itu dilakukan di lapangan terbuka dan
disaksikan banyak orang serta dihadiri oleh raja-raja bawahan dan
bangsawan.

B. Olahraga Pada Masa Kebudayaan Islam

Dengan runtuhnya Majapahit baerakhirlah zaman Hindu di
Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah dengan berkembangnya
agama Islam. Seperti halnya agama Hindu, agama Islam masuk ke
Indonesiamelalui para pedagang, yaitu saudagar-saudagarGujaratdari
India yang merupakan penganut agama Islam yang taat. Mereka
berdiam di pantai-pantai Indonesia dan berupaya menyebarkanagama
Islam kepada penduduk sekitarnya. Mula-mula rnenqajak para
pemimpin atau penghulu suku setempat untuk menjadi penganut Islam,
dengan tujuan agar diikuti oleh rakyatnya. Mereka menyiarkan agama
Islam melalui contoh perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari
hari, pandai bergaul, sopan santun, ramah tamah, mempercayai
sesama manusia, adil, pengasih, pemurah, menghormati adat istiadat
setempat dan berbudi pekerti baik seperti sifat seorang muslim.

Apabila penduduk sudah tertarik dengan kehalusan dan
kebaikan tingkah laku merka, maka barulah mereka memberikanajaran
agama Islam. Lambat faun keadaan ini terus berlangsung, sehingga
terjadilah perkawinan dengan penduduk dan terbentuklah masyarakat
Islam di Indonesia. Di antara para saudagar itu ada yang menikah
dengan para keluarga raja. Penyebaran agama Islam terjadi dengan
darnai, keadaan ini berlangsung sampai pada bagian pertama abad
ke - 17. Dalam waktu yang singkat terbentuklah keluarga-keluarga
Islam terutama di daerah-daerah di sekitar kota pelabuhanbaik di Jawa
maupun Sumatra. Sampai ke lndonesia sebelah Timur seperti Maluku,
Halmahera, Nusa Tenggara kecuali Bali yang sampai sekarang rnasih
dipengaruhi kebudayaan Indonesia Hindu. Setelah Kerajaan Islam
pertama Samudera Pasai., bermunculan kerajaan-kerajaan Islam lain
seperti Demak pada tahun 1500, Banten ± 1526, Makassar, Panjang,
Mataram± 1586dan lain-lain.

Tujuan pendidikan pada masa itu terutama ditekankan kepada
pembinaanmanusia yang sabar, taat kepadaagama dan pemerintahan.
Pada dasarnya yang ingin mereka capai adalah kesempurnaan hidup,
di alam baka. Orang lebih mementingkan hafalan ayat-ayat kitab sud
AI Qur'an daripada berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan yang
ada dalam kitab sud itu demi kebahagiaan hidup manusia. Kebiasaan
ini terus berlangsung dan sengaja diperhebat oleh Pemerintah Belanda
pada zamannya.
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Agama (slam tidak menuntut suatu sikap badan tertentu untuk
mencapai kesempurnaan hidup di akhirat seperti agama Budha dan
agama Hindu. Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas kepada
mempertahankan diri dan kelompok untuk menghadapr musuh. Pada
abad ke - 16 yang dimaksud musuh adalah yang mereka anggap
sebagai kafir, yaitu rala-raja Hindu dan orang-orang Belanda. Selain
untuk mempertahankan diri, pendidikan jasmani dipakai sebagai
rekreasi. Seperti halnya dengan pendldikan yang fain, pendidikan
jasmani diberikan di fanggar-Ianggar dan pesantren berupa cabang
olahraga beladiri umpamanya pencak sllat, gesrek, debus. kekebalan
badan terhadap senjata dan lain-lain. 8erbagai rekreasi diadakan pada
waktu han-han besar agama Islam seperti genjring, rebana, dan lain
lain.

Anak-anak orang bangsawandan pegawai tinggl keratondididik
di istana oleh ah!i-ahli terkemuka dalam berbagai bidang seperti beladiri
dan pengetahuanagama. Pendidikan jasrnani ditekankan kepada segi
segi kepraiuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata,
kekebalan diri, taktik dan strategi peperangan. Senjata yang
dipergunakan pada saat itu tombak, keris, pedang, busur dan anak
panah.

Kegiatan yang penting adalah pada waktu raja-raja bawahan
mengirimkan upeti pada pusat kerajaan. Pada saat itu sering diadakan
pertandingan keterampilan dan memainkan senjata. Pada saat itu
senng diadakan pertandingan keterampilan dan memainkan senjata.
Pada zaman Mataram umpanya sering diadakan apa yang disebut
sodoran dan senenan. Dalamsodoran ini prajurit-prajurit itu memainkan
senjata seorang melawan seorang. Pertandingan ini di{angsungkan
sambi! menunggang kuda dan kadang-kadang Juga tanpa kuda.
Pemer.angnya biasanya terus melawan yang lain, yang turun ke
gelanggang menggantikan yang kalah. Acara yang lain iatah
pertandingan orang melawan binatang buas. Binatang-binatang buas
yang biasanya dipertandingkan ialah harimau, babi hutan dan kerbau
jalang. Kegiatan ini dilakukan pada suatu ge1an9gangdan ditonton oleh
penduduk dan raja.

Sisa-sisa permainan olahraga dari masa sebelum penjajahan
masih tertihat pada masa sekarang di beberapa daerah yang
merupakan permainan olahraga daerah. Menurut catatan, permainan
tombak yang disebut senenan terdapat pada akhir mainan tombak in!
diiringi gamelan dan hanya boleh diikuti oleh para bangsawan dan
pembesar-pembesar kerajaan. Para peserta dengan badan bertulur
boreh serta rambut harum semerbak, biasanya menggunakan kuluk
bergar!semas di kepalanya, celana berwarna-warnidi liIit dan diikat ikat
pinggang berlapis emas yang dicantelkan pada kepala pelana. Selama
bertanding, kuda dikendalikandengan lutut. Karena kedua belah tangan
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diperlukan untuk permainan tombak. Pada tombak kayu yang berujung
tumpul terikat bendera keeil yang menunjukkanpangkat dan kedudukan
sl pengendara.

Kuda dihias secara istimewa petana kulit berwama merah
bertaburan perhiasan-perhiasanemas, perak atau tembaga pada kedua
sisinya, beralaskan laken atau beludru dengan berumbai merah pula.
Pada bagian kepala gemerlapan lempengan-Iempengan emas atau
perak dan butir-butir kaca teraseh, Permainan tombak ini hidup sampai
kira-kira akhir abad ke - 19. Oi daerah Jawa Barat permainan masa
kerajaan Bartten di bawah Sultan Maulana Hasanuddin adalah debus.
Permainan ini berupa kecakapan berperang dengan menggunakan
senjata berupa gada berujung penusuk, dijadikan atraksi pertandingan
pada upacara-upacara kerajaan antara prejurit, pengawal, ponggawa
keraton dengan para hunuman. Permainan ini diselubungi kepercayaan
akan kekuatan gaib yang melindungi kesucian dan kebesaran. Tiada
kematian bagi mereka yang bersih dan dosa dan kedhofiman, serta
berbahagialah mereka yang berserah diri dan bulat keyakinan akan
kekuasaan yang Maha Esa. Oengan diiringi dengan tabuhan yang
terdiri dari tabuhan rebana dan bedug disertai dengan pembacaan do'a
denganmantra yang dilagukan, kedua lawan manari-nanmenearlposist
dan kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Menurut
kepercayaan mereka kematian hanya di tangan Tuhan. Apabila diridoi
Allah sang ulama mengusap dan menjampi lawan yang terluka atau
terpukul hingga si penderita segera akan pulih kembali. Permainan ini
masih hidup sampai sekarang meskipun terbatas pada beberapa
tempat seperti Cikande, Pamarayandan Tirtayasa, hanya caranya tetah
berlainan. Permainan dilakukan silih berganti sampai salah seorang
tidak dapat melanjutkan pertandingan karena luka-Iukanya. Kecepatan
menyerang dan ketangkasan rnenghindar, sangat menentukan kalah
menabgnya pertandingan.

Di daerah Bekasi selain untuk kesenangan permainan ulungan
dan memperlihatkan ketangkasan masing-masing, juga terutama
ditujukan untuk menunjukkan rasa senang bahwa masa paceklik te(ah
berakhir dan untuk menunjukkan rasa senang bahwa masa paceklik
tetah berakhir dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada
dewi Sri ( dewi padi ). Permainan ini diadakan setelah panen di waktu
bulan purnama.

Oi daerah Cilamaya ujungan diadakan kalau sudah lama tidak
hujan. Oengandemikian tujuan pertandingan ini adalah untuk
meminta huJan.Oi daerah Indramayu dan Jawa Barat lainnya sebelum
zaman kemerdekaan pertandingsn ujungan diadakan pada musin
kemarau setelah panen. Tujuan dari pertandingan itu adalah untuk
menunjukkan kegembiraan setelah panen. Pertandingan biasanya
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diadakan pada malam han pada waktu terang bulan. tempatnya di tepi
sungaiCimanuk.

Tan kepahlawanan yang hidup di daerah Aceh adafah tan
seudati. Semeniak dahulu. tatkala Aceh masih merupakan kerajaan
yang kuat dan megah seudati merupakan salah satu cabang sen; tan
yang amat digeman oleh segenap lapasanrakyat Aceh dan dikagumi
oleh para pendatang. Tartan-tartan heroik dan bersifat keiantanan ini
menguasaisefuruh lubuk hati rakyat Aceh, gerak dan sifatnya romantis.
tiap fekuk yang dilakukan, tiap gerak yang diayunkan istimewa, tiap
lantunan irama yang berkeretik dar! ujung jari pemain-pemain.
merupakan suatu paduan keindahan yang rnenarik hati para penonton
tua dan muda. Gerak irama yang paling menonjol ialah tepuk dada yang
menderap serentak hingga menimbulkan suara merdu yang nyanng.
Semua gerak tepuk dada, tepuk tangan dan lentikan jari menciptakan
suasana yang berpadumen'adt satu. Kisah-kisahyang dilukiskandalam
tan seudati ini umumnya meriwayatkan tentang seiarah, kisah romantis,
soal-soal agama dan soar-seal kemasyarakatan yang dituturka dalam
kata-kata bersajak.

Oi pulau Nias ada suatu olahraga yang pada mulanya
merupakan salah satu inisiasi bagi para pemuda Nias. Kini dikena!
dengan sebutan 'Ioneat Nias', yaitu melompati batu setinggi dua meter
lebih. Seorang anak muda mengambil ancang-ancang untuk melompati
batu kurang lebuh dua meter dengantertebihdahulu menginjak batu lain
yang ditempatkan lebih rendah didekat batu yang tinggl, untuk dijadikan
tempat menolak. Gaya lompatan kebanyakan gaya gunting.

Oi Bali tari-tarian memegang peranan yang sangat penting,
seperti "tari kecak" yang dilakukan dalam upacara a9ama. Tan ini
dimainkan dalam sikap duduk oleh berpuluh-puluh pemain sambil
menyampaikanlagu-Iagudiiringi gametan.

Banyaklah ragamnya tanan asli di BaH yang bertemakan
keagamaan dan kepahlawanan. Salah satu tarian Bali lainnya yang
pernah dipertunjukkan dalam gelanggang intemasional adalah tan
pandet. Tatkala Indonesia menyelenggarakan Asian Games IV, dalam
upacara pembukaan telah didemonstrasikan tan pendet dengan jumlah
pemain kurang lebih seribu orang. Tari pendet int adalah tari asli dan
pulau Bali. Pada mufanya tart ini bersifat keagamaan dan merupakan
adat yang dipakai untuk menghormati raja-raja dengan diiringi tabuhan
tabuhan beberapa gamelan. Tapi sekarang tarian tersebut sudah dapat
ditonton oleh masyarakat banyak.

Pencak silat yang banyak hidup di banyak daerah kepulauan
Indonesia merupakan olahraga bela diri. Terpengaruh oleh sifat dan
fungsinya pencak silat dapat dibagi dalam :
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a. Pencak silat kembangan yang sifat keseniannya (ebih menonjol dari
pada sifat keorahraannya.

b. Pencak silat inti yang sifat keolahragaan bela diri lebih menonjol
meskipun segi keindahantetap ada.

Tidak sembarangorang dapat mempelajari pencak silat inj pada
masa abad 1518. Pelajaran pencak silat diberikan bagi keluarga
bangsawan dan raja. Kemudian menyebar melalui pesantren-pesantren
dan guru-guru agama. Mengapa penyebaran pencak silat difakukan
melalui guru-guru agama di pesantren? Ini terjadi karena pada masa itu
para penganut agama Islam menderita tekanan akibat masuknya kaum
penjajah di tanah air kita.

3.2. Olahraga pada Zaman Penjajahan

Akibat direbutnya kota Istambul sebagai pusat perdagangan antara
Timur dan Barat pada tahun 1453, negeri Siria dan Asia kecil jatuh ke
tangan Turki, sehingga Turki menjadi kerajaan besar. Sejak itu
berdatanganlah pedagang-pedagang Eropa ke Asia. Mula-mula bangsa
Indonesia yaitu di Temate. Sedangkan bangsa Spanyol datang di Maluku
pada tahun 1544, yang kemudian disusul orang Belanda pada tahun 1596
( di Banten ).

Pendatang-pendatangdan Banten ini datang terutama untukmencari
rempah-rernpah yang berasal dari Maluku. Akibatnya sering terjadi
persaingan dan bahkan sering menimbulkan peperangan di antara mereka
sendiri. Orang-orang Islam pada umumnya menolak kedatangan mereka
sehingga lebih meningkatkan berkecamuknya peperangan di Indonesia,
yaitu sejak tahun 1816- 1942. Mula-kula yang berkuasa ialah perkumpulan
perdagangan Belanda yaitu VOC. Setelah VOC mengalami kerugian akibat
banyak korupsi, kekuasaandiambil alih oleh pemerintah Belanda.

Berlakunya undang-undangAgraria tahun 1870 membawa pengaruh
besar terhadap masyarakat Indonesia. Undang-undang ini memberikan
kesempatan kepada modal asing masuk ke Indonesia sebagai pengganti
modal pemerintah Belanda. Pada tahun 1969 perusahaan-perusahaan
asing berjumlah 71 perusahaan perkebunanyang meliputi luas areal 43.500
ha. Sedangkan pada tahun 1903 jumlah itu telah mencapai 878 buah yang
meliputi luas 591.250 ha. Dengan di bukanya terusan Suez. makin ramailah
perdagangan, sehingga makin banyak perusahaan-perusahaan Belanda
yang datang ke Indonesia. Mereka inilah yang kemudian rnenquasai
perdagangan di Indonesia di samping orang-orang Cina. Sejalan dengan
perkembangan ekonomi masuk pulalah pengaruh kebudayaan barat di
Indonesia.

Sejak semula pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian terhadap
pendidikan rakyat Indonesia. Pendidikan kepada rakyat masih berlaku
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seperti seperf zaman penyebaranagama Islam. PemerintahBelandahanya
mengawasi pelaksanaan pendidikan di langgar-fanggar. Pelajaran
pelajaran yang bersifat agresif atau tidak sesuai dengan pemerintahan
Belanda difarang. Banyak pemimpin-pemimpin agama yang dianggap
membahayakanBefandaditangkapatau dibuang ke tempat lain.

Sekolah pertama yang ada di Asia adalah Sekolah Guru yang
didirikan oleh orang-orangPortugis. Pada tahun 1536di sekitar pulau-pulau
itu didirikan pula beberapa Sekolah Dasar. Tujuan dari pendidikan sekolah
ini ialah mengembangkan agama Kristen Khatolik dan melancarkan
perdaganganantara orang-orangPortugisdengan penduduk asH.

Bersamaandengan itu orang-orang Belanda yang menganut agama
Protestan juga mendirikan sekolah di Ambon, Ternate, Bacan Timor,
kemudian di pulau Jawa. Sekolah-sekolah tersebut terutama bersendikan
agama Protestan dan diajarkan seperti di langgar-Ianggar. Sesudah orang
Portugis di usir dari Indonesia, usaha mendirikan sekolah-sekolah itu
dihentikan, karena pendirian sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan untuk
menyaingi orang Portugis.

Dengan dilaksanakannya usaha politik Tanam paksa (Cultuur
Stelsel ) sekolah mula! di buka kembali, terutama untuk memenuhi
kebutuhan tenaga terampil penduduk burnt putra. Walaupun Tanam Paksa
menguntungkan pemerintah Befanda, namun sedikit sekali anggaran yang
disediakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah sehingga mengalami
kemacetan. Padahal rakyat Indonesia sangat menderita akibat tanam paksa
itu.

Baru pada tahun 1848 pemerintah Belanda menyediakan untuk
mendirikan 22 sekolah bag! penduduk asli. Sedangkan pada saat itu tetah
berada 32 sekolah bagi anak-anak orang Eropa. Mulai saat itu sekolah
sekolah bertambah maju baik yang didirikan pemerintah maupun swasta.
Sedangkan pendirian sekolah-sekolahswasta mulai berkembang pada saat
rasa nasionalisme tumbuh di Indonesia. Sekolah tingw yang bertama
didirikan ialah TES atau Sekolah' Tinggi Teknik pada tahun 1920 di
Bandung., GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran didirikan pada tahlln1927
di Jakarta. Kesempatan masuk ke sekolah tinggi tersebut bagi penduduk
asti sangat terbatas.

A. Olahraga pada Masa Kebangkitan Nasional

Sejak Belanda menjajah, pemerintah Belanda tidak banyak
menaruh perhatian pada dunia pendidikan. Sejak mula-mula berkuasa
di Indonesia pemerintah melarang segala kegiatan pendidikan jasmani
di langgar-Ianggar maupun pada masyarakat. Dengan demikian
kegiatan pendidikan jasmani warisan nenek moyang bangsa Indonesia
semakin kurang dikenal. Perhatian terhadap pendidikan jasmani baru
ada kira-kira akhir abad ke - 19, yaitu ketika sekolah-sekolah bagi
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anak-anak orang Eropa semakin berkembang. Berbagai latihan jasmani
diberikan antara lain ialah senam sistemSpesz-Maul, atletik, permainan
kasti, bola bakar, sepak boal dan bola tangan. Senam sistem Swedia
mulai masuk ke tndonesia klra-kira pada tahun 1916 atas usaha
Dr. Minkema, M.J. Juten dan Dr. Nieuwenhuis. Usaha inj berf<embang
dengan baik atas usaha F.H.A. Claessen pada tahun 1922. Sistem int
mendapat perubahan lagi menjadi sistem Austria. Perkembangan
sistem Austria ini mendapat hambatan karena terjadinya Perang Dunia
kedua, sehingga sistem ini berada dalam status quo sampai padamasa
KemerdekaanRepublik Indonesia.

Perhatian masyarakat sedikit sekali terhadap senam ini
sehingga perkembengannya tidak mencapai tingkat tinggi. Kegiatan
senam ini di masyarakat biasanya merupakan demonstrasi yang
dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah seperti HIR, MULO,
AMS dan HBS. Menjelang Perang Dunia kedua beberapa latihan
senam dengan rekstok dan ring pernah tersebar di kalangan penduduk.
Hampir di setiap kampungdi Jawa khususnya terdapat ring dan rekstok
yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tanpa dilatih secara khusus.
Kegiatan ini hifang bersama-sama dengan jatuhnya pemerintah
Belanda di Indonesia.

Atletik banyak menarik perhatian pelajar~pelajar di sekolah
lanjutan, karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah dan
kejuaraan lain-lain. Selain itu sering pula dipertandingkan lalah jalan,
lari, lempar lembing, dan 10mpat.

Selain itu sering pula dipertimbangkan panca lomba dan dasa
lomba yang pada waktu itu disebut vijfkamp dan tienkamp. Beberapa
atnt Indonesia terkemuka menjelang saatnya Perang Dunia kedua
antara lain Harun AI Rasyid sebagai peloncat tinggi, Moehtar Saleh
pelempar lembing. gawang dan lain-lain. Sama halnya dengan senam,
atletik juga tidak mendapat tempat yang wajar dala masyarakat
Indonesia.

Permainan yang diajarkan di Sekolah Dasar pada waktu itu
ialah kasti, bola bakar dan bermacam-macam permainan kanak-kanak
yang datang dan negeri Belanda. Oi Sekolah Lanjutan Pe-rtamadan
Atas seperti MULO, AMS. HBK. HIK. Mosvia dan lain-lain banyak
disukai sepak bola, bola tangan dan bola keranjang atau kofbar.
Permainan yang berkembang sangat pesat di masyarakat Indonesia
adalah sepak bola dan bulu tangkis. Permainanyang berkembangpada
masyarakat tertentu adalah Tenis, yaitu di kalangan bangsawan dan
pelajar, sedang Tenis Meja dan Basket di kalangan Cina. Permainan
asli nenek moyang Indonesia pada saat itu sudah mulai berkurang atau
bahkan hilang sama sekali.

Mula-mula yang menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah
sekolah Eropa ialah Bintara dan militer-militer Belanda. Sedangkan
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yang mendirikan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah desa, sekolah
kelas satu dan HIS ialah guru-guru lulusan HIKI atau HKS. Mereka ini
mencapai Akte Pendidikan Jasmani melalui ujian mata pelajaran
jasmani setelah setelah mengalami kursus tiga sampai enam bulan.
Pemegang akte pendidikan jasmani berhak menempuh kursus selama
satu setengah sampai dengan dua tahun untuk memperoleh akte B.
Mereka ini diberi wewenang mengajar di sekolah guru khusus bag!
pribumi yaitu Normal School dan Kweek School. Kegiatan jasmani
pribumi tidak mendapat bantuan apapun bahkan kadang-kadang
mendapat hambatan dar! pemerintah Belanda.

Sementara itu pendirian sekolah-sekolah tersebut tidak
langsung melahirkan kelompok terpelajar rakyat Indonesia yang
berpendidikan Barat. Kelompok terpelajar inilah yang kemudian
menyadari keadaan bangsanya. Penderitaan yang dialami rakyat dan
berbagai penparuh dari luar mendorong mereka untuk bangkit,
membebaskandiri dari belenggu penjajah.

Pemuka-pemuka pergerakan menyadari betapa sulitnya
memberi pengertian kepada rakyat untuk dighimpun menjadi suatu
kekuatan dalam mencapai tujuan Indonesia Merdeka. Kesulitan
kesulitan yang dihadapi bukan hanya dari pemerintah jajahan tetapi
juga dari rakyat Indonesia, pendidikannya rata-rata masih rendah
bahkan tidak ada sama sekali. Karena itu disadari bahwa untuk dapat
meningkatkanmereka, yang harus ditempuh ialah melalui pendidikan.

Sehubungan dengan itu kemudian muncul berbagai organisasi
pendidikan yang didirikan oleh kaum pergerakan Indonesia untuk
mencapai tujuan perjuangan.

Oengan bertambahnya kekuatan dan kesadaran politik di
kalangan rakyat terutama pemuda-pemudanya, makin meluaslah
usaha-usaha ke arah terwujudnya Indonesia Merdeka. Sejalan dengan
itu makin terasa perlunya kekuatan fisik dan jasmani sebagai
pendukung gerakan-gerakan tersebut. Tidak mengherankan apabila
masalah pendidikan di kalangan bangsa Indonesia mencapai kemajuan
yang baik seperti Taman Siswa dan Muhammadiyahmaupunorganisasi
pendidikan rainnya.

Kepanduan sebagai salah satu segi khususnya sebagai alat
untuk mempersatukan dan menggalang kekuatan di kalangan pemuda
makin giat dan berkembang seperti Kepanduan 8angsa Indonesia
( KBI ) SuryaWirawan, HisbulWalthon (HW) dan lain-lain.

Oemikian pula peranan olahraga dari bermacam-macam
cabang mulai dibina dan diorganisasi terutama sebagai alat untuk
mendukungPergerakanNasional.

Pada tahun 1930 tanggal 29 April lahirlah Ikatan Olahraga
Indonesia yang pertama, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia ( PSSI ). Organisasi olahraga perintis ini berkedudukan di
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Yogyakarta dipimpin oleh Ir. Suratin. PSSI mulai denganenam kota
anggotanya yaitu Bandunq, Solo, Madiun, Yogyakarta, Jakarta dan
Surabaya. Pada tahun 1941yaitu beberapa bulan sebelum penyerbuan
Jepang, PSSI beranggotakan 40 kota yang tersebar di seluruh Jawa
dibentuk konsul-konsul yaitu di ibukota daerah seperti Medan, Padang
dan Makasar.

Pada tahun 1936 menyusul didirikan persatuan Lawn Tenis
Indonesia, PELTI yang memilih Semarang sebagai pusatnya dan
Dr. Boentaranselaku ketuanya,PELTI pun mulai dengan beberapakota
besar dan lama kelamaan meliputi seluruh Jawa. Cabang-cabang
olahraga lain pun tak tinggal diam, dan pada tahun 1950 berdirilah
ikatan olahraga Indonesia yang ketiga, yakni Persatuan Bola Keranjang
Seluruh Indonesia atas inisiatif warga Jakarta. Bertepatan dengan
Lustrum Kofbal Indonesia Semarang ( KIS ), pada saat itu untuk
pertama dilangsungkan pertandingan Kofbel antar kota. Pengurus
besarnya bertempat di Jakarta dengan ketuanyaMR. Roesli.

Pemimpin-pemimpinAtletik merasa sudah tiba masanya untuk
memiliki organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan olahraga
Atletik di seluruh Indonesia, sehubungan dengan berkemas-kemas
untuk kongresnyayang pertama.Tapi maksud lni tak pernah terfaksana
karena masuknya tentara Jepang ke Indonesia.

Gabungan-gabungan dan persatuan-persatuan olahraga
tersebut sekali setahun mengadakan kongres yang diramaikan dengan
pertandingan antar kota. Karena sulit serta mahalnya perhubungan
antar pulau-pulau di luar Jawa, kota-kota seberang tidak dapat turut
serta, kota-kota tersebut kemudian membuat bond-bond tersendiri di
kotanya. Persatuan-persatuan olahraga di Indonesia pada umumnya
lemah keuangannya, karena itu para anggotanya rata-rata hanya hidup
pas-pasan saja. Kebanyakan dari mereka tak dapat mempertahankan
kedudukan atau mencapai tingkatan yang tinggi, bahkan diantaranya
merosot kesebatannyasebelum tiba waktunya.

Pada waktu itu ada golongan yang tidak menyukai kemajuandi
kalangan pribumi, mereka hanya bisa mencemooh, mengejek dan
menghina organisasi dan peralatannya yang dipergunakan oleh bangsa
Indonesia. Sehingga apabila sebelumnya selalu menderita kekalahan,
maka mulai dari pertandingan antar kota di Bndung tahun 1936
mengalami perubahan.

Dengan meningkatnya permainan bertambah pulalah jumlah
penonton baik dari pihak bangsa sendiri ataupun dari pihak asing, pers
asing pun mau tak mau memberikan perhatiannya juga. Ketika ejekan
tentang permainan makin berkurang muncul sindiran akan maksud
politik yang tersembunyi dibalik gabungan-gabungan sport kita bahkan
kemudian menjadi tuduhan terang-terangan. Karena itu regu PSSI yang
sudah siap berangkat ke luar negeri terpaksa dibatalkan, dengan alasan
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yang berangkat adarah gembong-gembong politik, seperti Thamrin,
Dewantorodan para cendekiawan lainnya.

Kemajuan-kemajuan pemain-pemain PSSI tampaklah dengan
jelas pada tahun 1937, dalam pertandingan melawan Nan Hwa dan
Tiongkok yang dipimpin oleh Lee Wai Tong, regu PSSI yang hanya
terdiri dari pemain-pemain Solo, Yogyakarta, dan Cirebon berhasil
bermain seri 2 - 2 metawan tim Cina yang sedang tenar, utuh serta
tegar itu. Dalam pertemuan-pertemuan persahabatan melawan regu
regu NIVU pun kesebelasan PSSI beberapa kati menang dan bermain
seri, dan hanya sekali kalah. Pertandingan-pertandinga lain baik
melawan regu-regu Belanda maupun pemain asing lainnya sangat
menggembirakan.

Dunia Tenis Indonesia sejak tahun 1937 malah lebih pesat
majunya. Disamping bintang-bintang kita seperti Sambudjo, Sumadi,
Slastri ( putera-puteri Dr. Derip ), sejak 1935 merajai getanggangTenis
muncul harapan-harapan muda seperti Sanjoto, Suparis, Srinado,
Sudjono,Garobert, Singgih. Katili, dan kemudian lagi Dulrachman.Ketje
Sudarsono dan Toto Sutarjo. Sejak tahun itu dapat dikatakan bahwa
pemain-pemain Indonesia dapat menyajikan atraksi yang menarik di
semua lapangan.

Sekalipun tidak semaju sepak bola dan tenis. bola keranjangdi
kalangan bangsa kita pun mendapat kemajuan. Pada lustrum kofbal
Indonesia di Semarang PBSI yang baru saja didirikan itu enam kali
kemasukan keranjangnya, tetapi berhasil juga tiga kali memasukkanke
keranjang Semarang Kofbat Bond. Kalangan olahraga belanda
mencoba menarik gabungan Indonesia itu dalam organisasi sportnya,
seperti Nederlansch Indische Voetbal Unie ( NIVU ). Tapi bagi
organisasi-organisasi olahraga Indonesia menggabungkan din itu
samalah artinya dengan meleburkan diri dengan persatuan-persatuan
olahraga asing itu, sehingga dengan sendirinya ia kehilangan sifat
nasionalnya,maka usaha-usaha itu tak dilayani.

Di bidang olahraga atletik bagi Indonesia belum dapat
menyusun organisasinya, atlet kita terpaksa harus menggabungkandiri
dengan Nederlandsch IndischeAthletiek Unie ( NIAU ) untuk dapat ikut
dalam pertandingan-pertandinganbesar, menjumpai lawan-Iawanyang
kuat dan mengumpulkan pengalaman. Para pemein persatuan
Indonesia yang terdiri dari tokoh pergerakan nasional merasa khawatir
dengan adanya penggabunganatau kerjasamadl lingkunganorqanisasi
olahraga antara Bumi Putera dan perkumpulanasing ( penjajah ). Lama
kelamaan terasalah oleh para gembong-gembong sport Indonesia akan
perlunya sesuatu ikatan keolahragaan, yang mempersatukan semua
gabungan dan badan itu, yang dapat bertindak sebagai koordinator.
Maka pada Kongres Windon PSSI pada tahun 1939 lahirlah Ikatan
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Sport 1ndonesia ( 151) yang berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh
Sutardjo Kartohadikusumo.

B. Olahraga pada Penjajahan Jepang
·0

Dengan pecahnya Perang Dunia II, khususnya ketika
pemerintah Beranda menyerah kepada Bala Tentara Jepang, terhenti
pula untuk sementara kegiatan olahraga bangsa Indonesia. Sedangkan
perjuangan menuju Indonesia merdeka selama penduduk Jepang
mengalami perubahan taktik yang disesuaikan dengan situasi perang
pada saat itu. Setelah lebih kurang dari dua bulan, pemerintah Jepang
membentuk sebuah badan yang menjalankan koordinasi atas semua
kegiatan olahraga bernama TAl IKU SAl, yang mengaktifkan kembali
PSSI sebagai organisasi induk sepak bola, untuk mengadakan
pertandingan-pertandingan bertepatan dengan han-hart besar yang
dirayakan oleh Jepang.

Tai Iku Kai atau perserikatan olahraga pulau didirikan pada
tanggal 27 Oktober 1942 di lapangan Gambir Jakarta. Sedangkan
kegiatan olahraga selaniutnya baru dimulai bulan Me! 1943. Hal in!
merupakan taktik pemerintah Jepang dalarn mendekatkan diri dengan
bangsa Indonesia, sebagai saudara-saudara tua yang selalu
memperhatikan bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda yang
terlalu lama, sehingga rakyat Indonesia merasa mendapat
perlindungan.

Pada masa penjajahanJepang tidaklah lama kalau dibandingka
dengan penjajahan Belanda. Tetapi selarna tiga setengah tahun itu
banyak sekali penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Hal in!
disebabkan Jepang sedang berperang dengan sekutu dan Indonesia
merupakan sumber bahan mentah serta banyak tenaga kerja yang
murah untuk mendukung peperangan. Segala macam benda yang
mungkin dapat dimakan dikuasai tentara Jepang sehingga
menumbulkan banyak kelaparan. Dalam keadaan seperti itu tidaklah
dapat diharapkan suatu mutu pendidikanyang diberikan kepada bangsa
Indonesia. Demikian pula halnya dengan pendidikan jasmani pada saat
itu adalah membentuk manusia setia pada kerajaan Jepang dan
mampu perang membantutentara Jepang.

Pendidikan jasmani hanya terdiri dari pelajaran bans-berbans
atau kyoren, senam atau taiso, pembelaan diri yang disebut kendo,
mempermainkan senjata terutama memainkan bayonet. Dalam
pendidikan ini ditekankanpemupukandan keberaniandan disiplin mati.

Tiap anak harus tunduk kepada komandan secara rnembabi
buta saja. Keuntunganyang didapatkan dari pendidikanjasmani Jepang
semata-mata keberanian saia, sedangkan materi yang ada di Indonesia
habis dibawa ke Jepangatau oleh peperangan.



BABIV
sEJARAH PERKEMBANGAN OLAHRAGA DAN

PENDIDIKAN JAsMANI 01 INDONESIA

Perkembangan pendidikan jasrnani atau olahraga pada masa
kemerdekaan int dikelompokkanmenjadi :

a. Masa kemerdekaan
b. Masa tahun 1951- 1956
Perkembangan olahraga dl Indonesia setelah kemerdekaan banyak

mengalami kemajuan antara rain adalah pembentukan Inspeksi Pendidikan
Jasmani dalam Jawatan Pendidikan pada setiap Karesidenan. Pada masa itu
tahun 1948 PON pertama kali diadakan yaitu di Solo. Mulai masa kemerdekaan
perkembangan bentuk atau jents olahraga yang banyak berkembang dl dunia.
Pada masa 'ni lebih banyak perkembanganorqanisasi keolahragaan.Organisas!
olahraga yang bersifat nasional pertama kali lahir adalah PORI ( Persatuan
Olahraga Republik Indonesia ) yang menyelenggarakan gerakan olahraga di
dalam negeri. Pada masa ini pula lahir organisasi yang berhubungandengan luar
neqeri yang khususnya untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam olimpiade
yaitu KORI ( Komite Olimpiade Republik Indonesia) Di samping itu pada masa
ini Indonesia berhasil menjadi anggota Komite Olirnpiade Internasional dan
mengirim atlet pertama kali ke OlimpiadeXV.

Pada masa tahun 1951 - 1956, perkembangan olahraga di Indonesia
yaitu Indonesia rnulal ikut serta pada kegiatan olahraga rnternasional, seperti
mengikuti Asian Games di New Delhi pada tahun 1951,Asian Games II di Manila
pada tahun 1954, Olimpiade di Helsinki pada tahun 1952, Olimpiade Games di
Melbourne pada tahun 1956. Oi samping itu Indonesia juga mengadakan lornba
yang bersifat nasional. yaitu : Pekan Olahraga Nasional ( PON ) II di Jakarta
pada tahun 1951, Panca Lomba Pelajar SLTP dan SLTA di Semarang pada
tahun 1952.

4.1. Perkembangan Pembinaan Olahraga pada Tahun 1945 -1950

Pertumbuhan gerakan olahraga dalam pembinaan pemerintah
dimulai dengan terbentuknya Kementrian Pengajaran dalam Kabinet
Republlk Indonesia pada tangga! 19 Agustus 1945 di Jakarta.
Penyelenggaraan usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya Kementrian
Pengajaran dibagi dalam bagian-bagian. Penyelenggaraan sekolah
sekolah, untuk urusan olahraga dipercayakan pada (1) Sadatun
Siswoatmodjo dibantu oleh (2) Ardanun, (3) v.L. Tobing sebagai pejabat
Kementrian pengajaran untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang
keolahragaandi seluruhwilayah Indonesia.

Karena kesukaran perhubungan serta kondisi tanah air pada saat itu
menyebabkan pembinaan gerakan olahraga ke daerah-daerah terhalang
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dan praktis usaha pembinaan tersebut hanya dapat me(iputi pufau
Jawa saia.

Selama pemerintah pusat masih berada di Jakarta, di Solo dibentuk
cabang lnspeksi ofahraga yang di kepafai olen R. Muhammad Abdoellah
Noerbambang. Kemudian Saudara V.L. Tobing dituniu untuk mewakiUdi
Yogyakarta sebagai Pusat PemerintahanRepublik Indonesia yang baru

Pada permulaannyahanya saudara M.A. Noerbambangmenghadapi
urusan orahraga dl sekorah-sekolah tetapi sefaniutnya berangsur-angsur
jumlah tenaga tersebut bertambahdengan :

1. Saudara PoeroMartodipoeroselaku kepala inspeksi
2. SaudaraDjasar Kartasoebrata
3. SaudaraV.L. Tobing
4. SaudaraArdaun
5. Saudara Soebadar,dan
6. Saudara Soengkono

Sesudah perang Agresi Belanda I Inspeksi olahraga di Solo
berstatus penuh, tidak menjadi cabang dari Jakarta dan mempunyaldaerah
kekuasaan yang meliputi daerah RenviUe di Jawa. Kemudian inspeksi
olahraga di Solo mengalami perkembangan baru menjadi Inspeksi
Pendidikan Jasmani. Untuk setiap ibukota Karesldenan di Jawa diusahakan
pembentukan Inspeksi Pendidikan Jasmani. Karesidenan yang dikepalai
oleh seorangAJunInspekturPendidikanJasmani.

Dalam perkembangan selanjutnya Inspeksi Pendidikan Jasmani
terus berusaha menyempurnakan dirinya, dengan beberapa hal yang
menonjol seperti :
a) Telah dapat dibentuk Bagian Pendidikan Jasmani oalarn Jawatan

Pendidikan , PengaJarandan KebudayaanKaresidenan.
b) Di Yogyakarta dilaksanakan suatu kursus Aplikasi Pendidikan

Jasmani yang mendidik guru-guru SLP untuk mencapai ijazah A
PendidikanJasmani.

c) Di Sarangan atas kerja sama Kementrian Pertahanan dan
Kementrian PP dan K diselenggarakan Sekolah Olahraga ( SORA )
yang mendidik guru ofahragauntuk angkatan perang

d) DiselenggarakanKonferensi Pendidikan Jasmani yang pertamapada
akhir 1948 di kota Solo. Ternyata konferensi dapat membuktikan
terhadap pihak Belanda, bahwa walaupun serangan-serangan pihak
Belanda cukup besar tetapi roda pemerintahan Republik Indonesia
masih tetap berjalan.

e) Penyelenggaraan training centre dalam rangka persiapan ke
olimpiade tetapi akhirnya batal dan digant! dengan penyelenggaraan
PekanOlahraga Nasionall di Solo.
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Pada tanggal 13 September 1948 sehari setelah berakhirnya PON I,
terjadilah tembak menembak di jalan kota Solo, dan pada Agresi Belanda II,
kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia dapat
diduduki 8elanda. Praktis segara kegiatan pemerintahan tementl sedangkan
segara tenaga dan usaha diarahkan kepada perjuangan nsik untuk
mempertahankan dan merebut kedaulatan Republik (ndonesia dart
kekuasaan 8e(anda.

Setelah Agresi Belanda II berakhir dan Repubtik Indonesia telah
mendapatkan kembafi kedautatannya, maka disusun kemball alat-arat
pemerintahan Republik Indonesia. Pada bulan Juli 1949 te(ah diadakan
reorganisasi dan ditetapkan susunan baru organisesi Kementrian
Pendidikan dan Pengajaran dengan terbentuknya tiga buah jawatan yaitu :
a. Jawatan Pendidikan Masyarakat.
b. Jawatan Pengajaran
c. Jawatan Kebudayaan

Dalam masa pemulihan kembali Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka semua kementrian yang
berada di Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta sebagai pusat pemerintah
Republik Indonesta dan digabung menjadi satu dengan Kementrian
Republik Indonesia Serikat ( RIS ) yang sejsnls. Kementrian Pendidikan dan
Pengajaran menempati gedungnya yang baru di jalan Cilacap No. 4
( sekarang Dirjen Kebudayaan ) I

Tahun ini merupakan tahun penyusunan kembali tenaga-tenaga
pendidikan [asmanl dan diadakan penyempumaan organisasi dan usaha,
yang diwujudkan dengan membentuk tujuh buah inspeksi Pendidikan
Jasmani daerah Propinsi.
a) Inspeksi Pendidikan Jasmani Sumatera Utara
b) Inspeksi Pendidikan Jasmani Sumatera Tengah
c) Inspeksi Pendidikan Jasmani Bumatera Selatan
d) Inspeksi Pendidikan Jasmani Jawa Barat
e) Inspeksi Pendidikan Jasmani Jawa Tengah
f) Inspeksi Pendidikan Jasmani Daerah Istimewa Yogyakarta 1 Solo
g) Inspeksi Pendidikan Jasmani Jawa Timur

tnspeksi Pendidikan Jasmani Karesidenan telah terbentuk 13 buah
yaitu di Kedu, Yogyakarta, Solo, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya,
Pati, Madura. Besuki, Jakarta, Priangan dan Cirebon

Dalam usaha pembentukan kader dan mewujudkan pelaksanaan
cita-cita sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Pendidikan
dan Pengajaran No.4. Tahun 1950 telah dibentuk dengan Surat Keputusan
No. 3672/8 tanggal 24 Mei 1950 dan No. 621618 tanggal 9 Agustus 1950
Sekolah Guru Pendidikan Jasmani ( SGPD ) masing-masing di Yogyakarta
dan Bandung.
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Oengan surat keputusan Kementrian PP dan K di Yogyakarta telah
ditetapkan tentang :
a} diadakan kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani bagi guru..guruSR yaitu

surat No. 619/8 tanggal24 Januari 1950
b) diadakannya pertandlngandan pertombaanbagi petajarsekolah-sekolah

lanjutan, Surat KeputusanNo. 74881B tanggal 24Agustus 1950.
c) diadakan Kursus Pendidikan Jasmani tertulls ( Simpai ) dengan Surat

No. 419/8 tanggal 17Oesember 1949.

Selanjutnya dimulailah babak baru dalam pembinaan gerak
keolahragan. Dengan adanya organisasi sebagaimana tersebut di atas.
maka kegiatan keofahragaanoleh Pemerintah c.q. Kernentrian Pendidikan,
Pengajarandan Kebudayaandisalurkan.
Bendahara : Sutardi Hordjolukito
Penulis : Sumono

Dalam pimpinan pusat diadakan bagian-bagian yang mengurusjenis
olahraga masinq-masinq,seperti bagian sepak bola, bagian atletik, dan lain
lain. Dan di tiap-tiap Karesidenandidirikancabang-cabang PORI.

8agian-bagian tersebut tersusundengan ketuanya sebagai berikut :
1) Sepak bola Maladi
2) Basketball dan Berenang TonnyWen
3) Atletik Dr. Abdul Aziz Saleh
4) Bola Keranjang Dr. Sumantri
5) Panahan S.P. PakuAlam
6) Tenis P. Surjo Hamidjojo
7) Bulu Tangkis Sudjirin
8) Pencak Silat Mr.Wonsonegoro
9) Gerak Jalan Djuwadi

Dasar pikiran yang melahirkan bentuk dan konstelasi PORI itu
berpokok pada ide persatuan dan kesatuan karena olahraga dipandang
sebagai alat perjuangandan persatuan bangsa.

Kalau PORI didirikan untuk tugas khusus menyelenggarakan
gerakan olahraga di dalam negeri, maka untuk hubungan keluar dirasa
perlu adanya badan tersendiri. Maka disampingPORI dibentuk pula "Komite
Olimpiade Republik Indonesia" disingkat KORI yang khusus diserahi tugas
menyelenggarakan hubungan dengan luar negeri. Hubungan loi timbul
berhubung adanya keinginan Indonesia untuk ikut serta da!am Olympic
Games XIV di London tahun 1948. KOR! berkedudukan di Yogyakarta dan
diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX. KORI tidak mempunyai cabang
di daerah.

Ketua KORI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Meskipun
bukan merupakan sesuatu Jawatan atau bahagian, tetapi PORI dan KORI
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tersebut adalah organisasi yang dimasukkan datam pengawasan
Kementrian Pembangunan Urusan Pemuda yang memberi subsidi kepada
kedua badan tersebut untuk mendukung administrasi serta gaji beberapa
pekerja yang diangkat sebagai pegawai dari kementrian tersebut. Keinginan
Indonesia untuk ikut Olympic Games di London terhapus karena PORI
terlibat pula datarn pertempuran-pertempuranyang berkobar pada tanggaf
21 Juli 1947karenaAgresi kolonial Belanda.

Masalah keolahragaan selama perang Agresi kolonial Belanda ke-1
itu terpaksa tidak dapat diperhatikan sebagaimana mestinya. Baru setelah
persetujuan Renville pada tanggal 13 Januari 1948 perhatian kepada
olahraga timbul kembali dan termasuk keinginan untuk mengirimkanwakiI
wakil ke Olimpiadedi London.

Karena persiapan untuk memilih atlet-atlet untuk olimpiade itu tidak
dapat dilakukan berhubung waktu yang sangat terbatas, maka pengiriman
ke london itu kemudian ditujukan kepada usaha peninjauan saja. Maksud
inipun tidak terlaksana berhubung kesukaran angkutan dari Indonesia ke
london.

Karena persiapan memilih atlet-atlet untuk olimpiade itu tidak dapat
dilakukan berhubung waktu yang sangat terbatas, maka pengiriman ke
london itu kemudian ditujukan kepada usaha peninjauan saja. Maksud ini
pun tidak terlaksana berhubung kesukaran angkutan dari Indonesia ke
london.

Mengingat kemungkinan timbulnya kekecewaan dalam kalangan
olahraga berhubung tidak jadinya Indonesia ikut olimpiade di london dan
untuk memelihara semangat keolahragaanguna semangat perjuangankita,
maka timbullah inisiatif untuk menghidupkan kembali Pekan Olahraga yang
pernah lahir di Surakarta pada tahun 1938oleh lSI. Insyaf akan pentingnya
olahraga untuk perjuangan dan pembangunan negara, maka Pekan
Olahraga yang akan dihidupkan kembali itu harus didasarkan kepada tujuan
yang lebih luas. Seluruh potensi masyarakat harus dikerahkan, supaya
organisasi olahraga dalam lapangan masing-masing memilih nama
persatuan yang diinginkan, sedangkan PORI menjadi badan koordinasi
antara badan-badanotonom tersebut.

Upaya tersebut dikemukakan oleh pengurus besar PORI kepada
Kongres. Penolakan ide tersebut sekalipun tidak dapat dikemukakan
keberatan-keberatanprinsipil, didasarkan atas kekhawatiranakan timbulnya
federalisme dalam dunia olahraga, padahal apa saja yang berbau
federalisme padawaktu itu dianggap berbahaya.

Kemudian Republik Indonesia terlibat lagi dalam peperangan
( perangAgresi kolonial Belanda ke-2 ) pada akhir tahun 1948 sampai akhir
tahun 1949, sehingga dalam masa itu olahraga tidak mendapat perhatian
khususlagi.

Setelah keadaan memungkinkan lagi, maka pada tanggal 25
Desember 1949 PORI melaksanakan kongresnya tersebut, masalah yang
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timbul dalam Kongres ke - II di Surakarta dikemukakan lagi dan akhimya
pemberian otonom diterima oleh Kongres. Tiap-tiap bagian dari PORI
diberikan hak otonom, sehingga kembalirahkonstelasi keolahragaanseperti
sebelum Perang Dunia H. Masing-masing organisasi jenis olahraga
mengadakan Kongres datarn tahun 1950 organisasi yang dulu telah ada
mempergunakan namanya, misalnya PSSI, PASI, PELTI, PBKSI, dan lain
lain.

PORI tetap berdiri sebagai badan koordinasi organisasi-organisasi
otonom tersebut, kecuali namanya yang berganti Persatuan Olahraga
Indonesia ( disingkat tetap PORI ). Pun KORI dirubah menjadi KOI
singkatan dari Komite Glimpiade Indonesia.

Kegiatan olahraga dalam tahun 1950 kemudian ditujukan untuk
pengiriman delegasi ke Asian Games I di New Delhi dalam bulan Maret
1951. Berhubung baru sepak bola dan atletik yang berjalan teratur, maka
pengiriman ke Asian Garnes I di New Delhi hanya terbatas pada regu-regu
sepak bola dan atletik.

Pengalaman dalam mempersiapkan rombongan ke Asian Games I
menunjukkan kurang adanya efisien dalam pembagian tugas antara PORI
dan KO!. dirasakan pula bahwa adanya dua badan tersebut disamping
badan-badan otonom seperti PSSI, PASI, dan lain-lain pembagian tugas
keolahragaan lapangan pekerjaan menjadi kurang tegas, yang
dikhawatirkandalam menghambatjalannya perkembanganolahraga.

A. Peleburan PORI menjadi KOt

Atas usul PSSI dan PASI maka dalam Kongres PORI dan KOI
di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober 1951, bertepatan
dengan paN " diputuskan untuk melebur PORI dalam Kat. Peleburan
tersebut tidak lain untuk mengadakan efisiensi dalam pelaksanaan
tugas keolahragaan.

Penyelenggaraan jenis-jenis olahraga diserahkan kepada
badan-badan otonom seperti PSS!, PASI, dan lain-lain, sedang
koordinasi diantara organisasi-organisasitersebut, serta pembangunan
dala jenis olahraga yang belum ada organisasinya, demikian pula
urusan dengan Luar Negeri dan Pemerintah diserahkan kepada Kat
Oemikianlah keadaan perkembangan organisasi keolahragaan pada
akhir tahun 1951.

Pada tahun 1952, Indonesia berhasil menjadi anggota Komite
Olirnpiade Internasional dan berhasillah KGI mengirim utusannya ke
Olimpiade XV di Helsinki. Pengalaman-pengalamanbaru diperoleh dan
timbul pandangan-pandangan baru di dalam menggerakan
keolahragaan di Indonesia terutama yang berhubungan dengan
konstelasi KOI.
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a) KOI yang belum mempunyai anggaran dasar sejak lahimya sebagai
KORI pada tahun 1947, oleh Komite Olimpiade Intemasional
diharuskan menyusun Anggaran Dasamya.

b) Gerakan olahraga di Indonesia harus lebih diintensifkan agar
prestasi lebih meningkat

c) Hubungan dengan negara-negara fain diperfuas, untuk
mendapatkan pengaruh yang (ebih besar pada usaha-usaha
pembangunan olahraga di Indonesia sendfrl.

Ketiga faktor tersebut mendorong pengurus KOt meninjau
kembali konstelasi KOt. Peninjauan itu menghasilkan kesimpulan
kesimpulan sebagai berikut :
a) Tiap-tiaporganisasi harus mencurahkan tenega dan pikirannya

sepenuhnya untuk meningkatkan prestasinya masing-masing
b) KOI harus mencurahkan tenaga dan pikirannY'i sepenuhnya untuk

mengusahakan kekuatan yang diperlukan oleh tlap-tiap orqanisasi
dalam melakukan tugas masing-masing, di samping mengadakan
hubungan yang luas dengan organisasi-organisasi di luar neger!
yang ada kaitannya dengan keperluan pembangunan olahraga eft
Indonesia.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong pengurus KOt
membenahi dirinya dari dalam yang dasarnya mengambil tugas-tugas
pokok dari PORI dan KORI dengan mengadakan perubahan yang
prinslpil dalam orqanlsasi dengan hasu sebagai berikut :

Konstelasi Lama :
a) Wakil-wakil organisasi yang duduk dalam rapat rapat KOt bisa

berganti-ganti orangnya, sehingga pandangan dari wakiI-wakil
tersebut pacta persoalan-persoalan yang sarna dapat berlainan.

b) Keputusan rapat-rapat KOt kemungkinan dapat dibatalkan oleh
organisasi masing-masing apabifa dianggap bertentangan dengan
kepentingan organisasi.

c) KOt dengan demikian tidak dapat mengambil keputusan-keputusan
yang tegas.

d) Secara organisasi tiap-tiap anggota ikut memikirkan kepentingan
kepentingan organisasi lain.

Konstelasi Saru :
a) Karena anggota-anggota KOf terdiri orang-orang yang diusulkan

oleh organisasi-organisasi, kepentingan masing-masing jenis
o{ahraga tetap terjamin.

b) Karena anggota-anggota KOI duduk sebagai perseorangan, maka
keputusan yang mereka ambil dalam rapat-rapat KOI secara
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organisasi tidak bisa dibatalkan oleh organisasi-organisasi dan
dengan demikian keputusanKOI bisa lebih tegas.

c} Secara organisatoris masing-masingorganisasi tidak ikut langsung
memikirkan persoalan-persoalan dan KOI, dengan demikian
organisasi-organisasi dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya
lebih intensif pada bidangnya masing-masing. sebaliknya KOt
sendiri dapat mencurahkan tenaga da pikirannya lebih intensif pula
pada persoalan dengan tidak terikat oleh kepentingan masing
masing organisasi.

Diakui bahwa dengan konstelasi baru itu koordinasi antara
organisasi-organisasi tidak erat seperti dalam konstelasi lama, tetapi
dalam praktiknya koordinasi itu diperlukan hanya dalam seal-seal
kepentingan bersama seperti menghadiri Pekan Olahraga Nasionaldan
Asian Games atau Olympic Games.

Demikianlah pertimbangan-pertimbangan pengurus KOt untuk
mengajukan anggaran dasar KOI dengan konstelasi baru rapat pleno
tanggal 23 November 1952. Rencana anggaran dasar tersebut dalam
prinsipnya diterima oleh rapat pleno. Berhubung dengan kesibukan
untuk PON III Oktober 1953 di Medan dan Asian Games II di Manila
1954, maka pelaksanaan konstelasi baru itu ditunda sampai sesudah
Asian Games II.

Dalam rapat pleno tan9gal 10 Januari 1954 oleh masing-masing
organisasi diajukan calon-calon anggota KOt dan tetah diadakan
persetujuan antara pengurus KOI dan organisasi yang bersangkutan
dengan ditetapkannya 35 anggota KOJ yang nama-namanya sudah
diumumkan.

Dari usulan-usulanpencalonan 13 organisasi diambil dua orang
dari masing-masingorganisas!, dua orang dari usul KementrianPP dan
K dan tujuh orang dari bekas anggota pengurus KOI lama yang oleh
rapat pieno tanggal 10 Januari 1954 disetujui untuk menjadi anggota
KOJbaru.

Dalam rapat pleno KOI tanggal 17 Juli 1954 semua anggota
anggota pengurus KOI dan anggota-anggota lainnya meletakkan
jabatan dari keanggotaannya,sedang 35 orang calon tersebut disahkan
sebagaianggota KOI yang kemudian akan memilih pengurusbaru.

Demikianlah sejarah singkat dari perjalanan KOt sejak
dilahirkan di Surakarta dalam bulan Januari 1947 sampai pada tanggal
17 Juli 1954 setelah melalui tiga fase perkembangan organisasi
keolahragaanyang dapat disingkat sebagai berikut :

1) Masa 1946 -1949
a. PORI yang mementingkan sifat persatuan dan kesatuan dalam

negeri, sehingga gerakan itu dilakukan secara sentral.
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b. KORI yang ditugaskan khusus untuk hubungan dengan luar
negen.

2) Masa1946-1951
a. Organisasi-organisasi diberikan otonomi dalam menggerakan

olahraqa di lapangan masing-masing, yang berarti desentralisasi
tugas.

b. PORI bertugas sebagai badan koordinasi dan menyelenggarakan
usaha-usaha yang ada organisasinya

c. KORI tetap bertugas dalam urusan hubungan dengan luar
negeri.

3) Masa 1951-1954
a. Organisasi-organisasi tetap melakukan usahanya dlapangan

masing-masing dengan leluasa.
b. KOf mengoper tugas KORI disamping tugasnya sendiri.

Usaha yang ditempuh tidak membawa perubahan-perubahan
prinsipil dari pembagian tugas organisasi-organisasi, melainkan hanya
mengubah konstelasi organisasi KOI dengan tujuan supaya :
1) Masing-masing organisasi dapat mengintensifkan lapangan

kerjanya.
2) KOt dapat bergerak lebih bebas dengan tidak mengabaikan

kepentingan organisasi-organisasi yang masih tetap tetap terjamin
oleh anggota-anggotanya yang meriputi semua (apangan keahlian
dalam [ents olahraga.

Kebebasan ini sangat diperlukan dengan adanya Rencana
Nasional Pembangunan Olahraga di Indonesia yang membutuhkan
tenaga dan pikiran KOI yang sebesar-besamya.

B. Masalah-masalah yang Dihadapi KOt

Sebagai organisasi yang mempunyai kedudukan yang khusus
dalam dunia olahraga di Indonesia, Komlte Olimpiade Indonesia selalu
menghadapi masalah-masalah keolahraqaan yang khusus pula.
Kedudukan khusus dan KOI ini seperti diuraikan di atas tadi akibat
perkembangan olahraga di Indonesia, yang tidak atau jarang sekali
dijumpai di negara-negara lain.

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa bidang kerja KOI
adalah:
a) Penyelenggaraan penginman rombongan ke Asian Games dan

Olympic Games atau pertemuan-pertemuan olahraga yang serupa.
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b) Penyerenggaraanusaha-usaha yang tidak termasuk dalam tugas
atau tidak dapat dilakukan oleh organisasi-organisasiolahraga.

4.1. Sejarah Perkembangan Olahraga Masa Tahun 1951Sampai Sekarang

Adapun olahraga dalam negara yang masih muda seperti
Indonesiaini, selama masa 1951 - 1956 memperlihatkan kemajuan
kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan-kemajuannampak menoojoldalam
segaraseg! baik teknis maupunorganisatoris.

Hal ini adalah wajar, karena pada tahun 1950 setelah pengakuan
kedauratandan terbentuknya kembali Negara KesatuanRepublik Indonesia,
masalah politik yang memuncak pada umumnya telah mendapat
penyelesaian. Indonesia dapat dengan bebas berhubungan di gelanggang
internasional tanpa ada yang dapat merintangi kenyataan yang pahit
dengan ant-ra lain gagalnya usaha-usaha untuk turut serta dalam Olympic
Garners 1948 di London. Maka upaya pada saai kini adalah agar Pekan
01ahraga Nasional dapat diselenggarakan sebagaimana dicita-citakan dan
dapat dihadiri wakil-wakil pemuda-pemudi olahragawan yang datanq dari
seluruh pelosok tanah air.

A. Pekan Olahraga Nasionalll di Jakarta Tahun 1951

Top organisasi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia ) dan PASI ( Persatuan Atletik Seluruh Indonesia )
menyelenggarakankongresnya pada tahun 1950 itu juga dan kemudian
disusul oleh PORI ( Persatuan Olahraga Republik Indonesia ) yang
menetapkan segera diadakannyaPekan Olahraga Nasional yang kedua
tahun berikutnya, yaitu tahin 1951 di Jakarta.

Demikianlah pada pagi han tanggal 21 Oktober 1951 bendera
pusaka PON yang telah dibawa secara beranting dari Solo sejauh
758,50 km memasuki lapangan IKADA untuk dikibarkan selama PON
itu berlangsung.

B. Mengikuti Asian Games di New Delhi Tahun 1951

Sebenarnya pada tahun itu juga pada tanggal 4 sampai dengan
tanggal 11 Maret 1951 di ibukota India New Delhi telah dilaksanakan
Asian Games yang pertama.

Komite Olimpiade Indonesia setelah mengadakan seleksi yang
ketat untuk memilih atlet-atlet yang akan dikirim ke Asian Games yang
pertarna di New Delhi menyelenggarakan pusat latihan di Tirtodipuran
Yogyakarta. Latihan-Iatihan diberikan selarna sebulan kepada 68 atlet
pilihan oleh para ahli dan tokoh-tokoh olahraga. Khususnya untuk regu
sepakbola didatangkan Coach Choo Seng Quee dari Singapura. Dari



73

•

sejumlah 68 atlet tersebut, kemudian tersusunlah satu tim kontingen
Indonesia yang berjumlah 35 orang atlet diantaranya 18 orang pemain
sepakbola.

Mereka adalah duta-duta bangsa dan Negara setelah Indonesia
merdeka. Kontingen Indonesia tersusun sebagai berikut:
Pimpinan Sri Paku Alam
Wakil Dr. Kusmargono
Pimpinan Atlet Putri Mochtar Saleh
Pelatih Kresoparrno
Pembantu Soebijono
Para atlet terdiri dar! :
1. F. Serhalawan untuk lari 100 m dan estafet 4 x 400 m
2. Lie Sia Hie untuk lari 100 m dan estafet 4 x 400 m
3. R. Rivai untuk lari 200 m dan estafet 4 x 400 m
4. Sunardi untuk lari 200 m dan estafer 4 x 400 m
5. J. Timisela untuk lari 400 m
6. Dalip Singh untuk lari 1.500 dan 5.000 m
7. Sudarmodjo untuk loneat tinggi
8. Lim Ying Lam untuk loneat jauh
9. Hendarsin untuk loneat tlga
10. Triwulan untuk lari 100 m dan estafet 4 x 400 m
11.A. F. Matulessy untuk fempar lembing
12. Lie Diang Nio untuk lari 100 m dan estafet 4 x 400 m
13. Darwati untuk lari 100 m dan estafet 4 x 400 m
14. Rochjati untuk lempar lembing
15.Annie Salam un untuk lempar eakram
16. Ny. Surjowati untuk lempar lembing, lempar cakram dan estafet 4 x

400 m

f

Pemain-pemain sepak bola :
1. Bing Mo Heng sebagai penjaga gawang
2. Mauli Saelan sebagai penjaga gawang
3. Sunar sebagai full back
4. Sardiman sebagai full back
5. Ateng sebagai gelandang
6. Tan Liong Houw sebagai gelandang
7. Sidhi sebagai pores halang
8. Pasanea sebagai poros halang
9. Chaerudin sebagai full back I gelandang
10. Jahja sebagai gelandang
11.Sugino sebagai muka tengah
12. Thee San Liong sebagai kiri I kanan dalam
13. Ramlan sebagai muka tengah
14. Bee Ing Hien sebagai kanan dalam
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15.Witarsa sebagai kanan Iuar
16.Soleh sebagai kiri I kanan luar
17.Ramli sebagai muka tengah I kanandalam
18.Darmadi sebagai muka tengah I kiri dalarn

• Pimpinan tim sepak bola dipercayakan kepada Tony Wen dan
Choo Seng Quee sebagai pelatih dan Dr. Halim sebagai wakil PSSI
untuk mengadakan hubungan dan pembicaraan-pembtcaraan dalam
tingkat internasional.

Kontingen Indonesia bertemu dengan tidak kurang 600 dari
pemuda-pemuda utusan 11 negara anggota federasi yang mengirim
para olahragawannya ke gelanggang Asian Games yang pertama di
New Delhi.

Asian Games diselenggarakan oleh Federasi yang didirikan
pada tahun 1949 di New Delhi. Tokoh-tokoh yang menghadiri o-m
mewakili sembilan negara berkumpul dan bersepakat untuk membela
keolahragaan bagi bangsa-bangsaAsia oleh A.D. Lubis Presssatchedi
New Delhi. Negara-negara lain yang hadir adalah Pakistan, Nepal,
Muangthai, Burma, Afganistan, Philipina, Thailan dan tuan rumah India
sekaligus sebagai penyelenggara pertama. Sebagai ketua dianqkat
Maharaja Patiala. tokoh pimpinan olahraga India. Semula Asian Games
ke -1 akan dilaksanakan pada tahun berikutnyayaitu tahun 1950.

Hasil Indonesia dalam Asian Games tersebut adalah 8 buah
medali perunggu yang dimenangkanoleh :
1. Annie Salamun sebagai juara III lempar cakram dengan lemparan

sejauh 25,42 m.
2. TRIWULAN, Darwati, Lie Djan Nio dan Ny. Surjowati sebagai juara II!

estafet 4 x 100 m denganwaktu 54,5 detik
3. Sudarmadjosebagai juara lll loncat tinggi dengan prestasi 1,896m
4. Hendarsinsebagai juara III Ioncat jangkit dengan prestasi 14,24m
5. A.F. Matulessy juara III lempar lembing dengan lemparan sejauh

50,18m.

Kesebelasan sepakbola Indonesia pada pertandingan pertama
telah dikalahkan olen kesebelasan tuan rumah dengan angka ° - 3.
Meskipun kedudukan pada pertengahan pertandingan pertama masih
sama kuat dan permainan kelihatan seimbang, ternyata pada babak
kedua pemain-pernain Indonesia tampak letih. Dua dari tiga gol terjadi
disebabkan oleh bunuh diri.

India ternyata menjadi juara satu sepak bola Asian Games
pertama, setelah menyisihkan Afganistan dan kemudian di final
mengalahkan Iran berturut-turut dengan angka 3 - 0 dan 1 - O.Hasil
hasil Indonesia dalam Asian Games pertama ini boleh dikatakan
memadai mengingat bahwa negara-negara lain telah mempunyai
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penga(aman internasfonal yang Iebih banyak dibandingkan dengan
Indonesia sebagai peserta baru.

C. Asian games II di Manila tahun 1954

Dalam rnenghadapiAsian Games II di Manila pada tahun 1954,
persiapan-persiapandapat lebih disernpurnakan lagi. Setelah diadakan
seleksi yang teliti dan dengan kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan,
pusat latihan di Jakarta dimulai 1 April tahun ini. Latihan-latihan yang
intensif disertai dengan pertandingan-pertandingan tryout dilakukan
dengan rencana yang sebelumnya tetah disusun. Pengalaman
pengalaman Asian Games pertama sangat berharga dalam
menghadapi Asian Games II ini. Tersusunlah satu kontingen Indonesia
yang dipimpin oleh Sri Paku Alam yang terdiri dari 130 orang, yang
merupakan rombongan cukup besar yang diikuti pula oleh wakil-wakil
pers, kalanganpemerintah,RRI, dan rombongan film PFN.

Cabang-cabangolahraga yang diikuti adalah sepak bola, atletik,
berenang dan polo air, angkat besi dan basketball. Hasil yang diperoleh
adalah sepak bola setelah mencapai kemenangan atas Jepang 5 - 3
dan mengalahkan India dengan 4 - D dalam semi final, dan kernudian
gagal pula dalam final perebutanjuara III dengan Burma4 - 5.

Tercatat Lukman Saketi sebagai juara III untuk menembak
dalam nornor rapid fire pistol dengan hasH-hasH6D- 546, 30 - 268, dan
30 - 278. Selain itu juga Tio Ging Hwie lifter angkat besi yang pernah
turut ke Olympic Games Helsinki 1952 berhasil sebagai juara ketiga
kelas ringan.

Polo air setelah menghadapi lawan kuat pada pertandingan
pertarna lawan Jepang dengan kekalahan 3 - 11, menang lawan
Taiwan 8 - 3 sebagai runner up dalam pool B, Indonesia dalam final
berhadapan dengan Hongkong dan berhasil mendapat juara- ketiga
dengan m,engalahkannya8 - 5. Basketball tidak berhasil rnasukbabak
kedua dan setelah tersisihkan berturut-turut kalah dari Jepang 46 - 61
dan Taiwan 54 - 96.

Dibandingkan dengan para atlet peserta negara-negara lain,
kelemahan para olahragawan Indonesia disamping kurangnya dalam
pertandingan-pertandingan besar, hingga sering terpengaruh oleh
tekanan-tekanan permainan kasar ataupun sorakan adalah kondisi fisik
yang jauh dibawah lawan~lawannya. Keletihan dan kelelahan sering
nampak apabila pertandingan,dan teknik pun menjadimerosot.

Asian Games sebagai puncak kegiatan olahraga regional untuk.
benua Asia adalah jenjeng tertinggi ke arah Olympic Games suatu
pertemuan olahragawan-olahragawanseduniR
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D. Indonesia ke Olympic games Helsinki 1952

Kebijakan pemerintah untuk mengirimkan rombongan ke
Helsinki disebabkan oleh karena pentingnyaolahraga dalarn kehidupan
bangsa dan pemerintah berhasrat agar pendidikan [asmant merata di
selutuh pelosok tanah air.

Tahun 1952 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia
turut serta dala Olympic Games, yakni Olympic Games XV di Helsinki,
ibukota Finlandia. Indonesia tampil diantara 72 negara peserta dan
wakil-wakil olahragawan kita berkenalan dengan lebih 5.200 pemuda
pemudi sedunia.

Selama pertandingan olimpiade berlangsung, tiap malam pukul
21.30 Radio Republik Indonesia menyiarkan dari Olympic Stadiun
Helsinki reportase olimpiade ke - 15 oleh Maladi. Seluruh pemancar
RRI tiap malam dan paginya menyampaikan berita-berita hasil-hasfl
seluruh pertandingan, sedangkan panitia persiapan menerbitkan
buletin-buletin untuk disebarkan hingga terus dapat diikuti oleh seluruh
masyarakat di tanah air.

Indonesia terus turut serta dengan segala daya yang ada
karena gerakan olimpik didasarkan atas persaudaraan dan
persahabatan yang juga diCita-citakanoleh bangsa Indonesia. Prinsip
perjuanganolimpik tercermin pada motto yang berbunyi :

The mosdt important thing in the Olympic Games is not to win
but to take part, just as the triumph but the struggle. The
essential thing is not to have conquered but to have boughwell.

Yang tercantum dalam pembukaan Olimpik Rules sebagai ucapan
Baron Piere de Coubertin. Bapak OlimpiadeModern.

Suharko, Tio Ging Hwie dan Soedarmodjo masing-masingatlet
renang, angkat besi dan lompat tinggi adalah tiga orang atlet Indonesia
yang mendapat kehormatan mewakili olahragawan Indonesia di
Olympic Games ini. Meskipun tiada medali yang dibawa ke tanah air,
misi olahraga yang sangat berat ini mereka laksanakandengan sekuat
tenaga dan dengan sebaik-baiknya. Mereka telah memperoleh
pengalan yang tak ternilai harganya dan menyaksikan dengan mata
kepala sendiri prestasi luar biasa dari anet-anet terkuat di dunia.

E. Mengikuti Olympic Games di Melbourne Tahun 1956

Setelah mengikuti Olympic Games Helsinki 1952, kini
kesibukan ditujukan untuk mempersiapkan para atletke Melbourne,
yaitu Olympic Games ke XVI. Pengalaman Indonesia dalam
gelanggang Internasional tetah semakin bertambah di samping itu
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pertandingan-pertandingan internaslonaf telah berkali-kali
diselenggarakan. Setelah usaha diialankan agar dapat dikirim atlet-atlet
yang bermutu dan memenuhi syarat dalam arena olahraga dunia di
Melboume mendatang. Akhimya ditetapkan bahwa Indonesia turut serta
dalam enam cabang olahraga yakni sepakbola. atletik. renang. angkat
besi, anggar dan menembak.

HasH-hasif dan tim Indonesia d! Melbourne sampat demiklan
jauh belum dapat dikatakan memuaskan. Namun demikian semangat
juang dan jiwa pantang menyerah dan olahragawan Indonesia patut
dibanggakan.

Peristiwa yang menggemparkan dunia olahraga adalah hasi(
pertandingan sepakbola antara Rusia dengan tim IndonesIa. Tim
Indonesia tetah mampu membendung serangan raksasa sepakbola
Rusia dengan hasil 0 - 0 walaupuntetah diperpanjang dengan 2 x 15
menit yang ketika itu perada dalam puncak kekuatannya. Jauh
sebelumnya telah diramafkan orang bahwa Rusia lah yang akan
menjuarai sepak bola dan memang terbuktr pada akhir pertandingan
olimpiade, Rusia berhasil menggondol medal! emas.

Meskipun akhirnya Indonesia menqatarnt kekalahan 0 - 4 pada
pertandingan utangan dua hari sesudahnya, kejadian itu adalah
peristiwa yang patut dicatat. Pers dunia memuat berita itu sebagai
pokok pemberitaan Olimpiade dan menjadi bahan pembicaraan para
ahli sepak bola dunia. Kesebelasan sepak bola Indonesia tetah karah
secara terhormat dan tetah mendemonstrasikan keolahragaan yang
sebenamya. Puluhan ribu penonton memberikan sambutan yang
hangat karena semua terkesan oleh semangat juang putera-puteri
Indonesia. Pemain-pemain sepak bola pada waktu itu adalah sebagai
berikut:
1. Maulwi Saelan
2. Chaerudin
3. Rasiid
4. Tan Liong Houw
5. Kiat Sek
6. Ramlan
7. Witarsa
8. Siang Liong
9. Danau
10. Him Tjing
11.Ramang
12. Dan pemain cadangan lainnya.
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ASAS BIOLOGIPENDIDIKAN JASMANI
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Dalam bab ini akan dibahas tentang asas-asas yang melandasi
eksistensi operasional dari pendidikan jasmani. Dewasa ini perkembangan
eksistensi pendidikan jasmani mengacu pada fakta-fakta temuan empirik yang
menjadi prinsip-prinsip operasionalnya.

Pendidikan jasmani yang menggunakan aktivitas fifik sebagai medium,
telah teruji tidak hanya memberikan dampak positif pada usaha pertumbuhan
dan perkembangan fisik anak melainkan memiliki korelasi signifikan dengan
perkembangan mental dan sosial anak. Dengan demikian guru pendidikan
jasmani haruslah memahami keterkaitan antara aktivitas fisik sebagai medium
dengan usaha menumbuhkembangkan anak secara totalitas. Dalam proses
pembelajaran hendaknya guru tidak hanya terbelenggu oleh tujuan
pengembangan fisik anak , melainkan harus menyadari bahwa melalui aktivitas
fisik, sebenarnya ia sedang membangun keseluruhan dari anak; fisik, mental dan
sosial.

Asas biologi membahas tentang berbagai konsep anatomi dan fisiologi
manusia yang dihubungkan dengan isu sistem metabolisme, pertumbuhan dan
perkembangan anak. Isu sistem metabolisme , pertumbuhan dan perkembangan
fungsi anatomis dan fisiologi anak dalam upaya pendidikan jasrnani.

Setiap anak akan mengalami fase-fase pertumbuhan dan
perkembangan. Tiap fase memiliki irama dan laju pertumbuhan yang berbeda.
Pada fase awal, dengan pertumbuhan organ-organ tubuh dengan irama dan laju
yang cepat mengakubatkan terjadi fase perkembangan yang berbeda dengan
fase-fase pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Perlu diketahui dan dipahami oleh setiap guru pendidikan jasrnani
bahwa perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang dialami
anak akan memberikan implikas] terhadap bentuk dan jenis program yang kelak
direncanakan, dan dioperasionalkan. Dengan mempertimbangkan karakteristik
pertumbuhan dan perkembangan yang dialami dalam rencana program
pembelajaran diharapkan guru pendidikan jasmani dapat mengarahkan anak
pada pertumbuhan dan perkembangan yang harmon is.

5.1. PengertianAsas 8iologi Pendidikan Jasmani

Gerak fisik merupakan medium dari pendidikan jasmani. Dalam
melakukan gerak fisik terdapat beberapa komponen yang terintegratif dan
interaktif secara kompleks. Komponen anatomi-fisiologi merupakan
komponen utama yang tampak dari tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang.

Gerak yang dilakukan oleh seseorang bertumpu pada komponen
anatomi fisiologi. Anatomi merupakan kerangka dari terjadinya sesuatu
gerak. Sedangkan fisiologi memuat gejala-gejala dari metabolisme-

7R
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..

gerak. Sedangkan fisiologi. memuat. gejala1lejala dan. metabolisme
hormonal-neurologikal dari terIadI suatu gerak yang dilakukan oleh
seseorang,.dengan demikian secara biologik aktivitas yang dilakukan ofeh
seseorang dapat dijelaskan dan. terjadinya kontraksi otot-otot
menggerakkan tulang-tulang. yang disebabkan adanya rangsangan dan
proses metabolisme hormonal neurologikal . Gerak tidak akan te~adi pada
seseorang tanpa proses tersebut di atas.

Pada sisi lain, anatomi fisiologi rnanusia merupakan suatu sistem.
yang saling terintegratif satu dengan lainnya. Bila terJadisuatu rangsangan
yang diterima oleh komponen hormonal neurologikaf maka akan segera
menjadi suatu proses tertentu yang membutuhkan respons dengan
melibatkan subsistem anatomi. Komponen-komponen. anatomi fisiologi
manusia memiliki ketenqkapan yang.merupakan organ-organ tubuh yang.
mempunyai fungsi berbeda antara satu dengan Iainnya dalam suatu
rangkaian stimulus dan respons. Namun demikian, sebagai suatu sistem
antara satu dengan lainnya memiliki hubungan kerja sebagai suatu
rangkaiansistem metabolisme.

Tubuh manusia, sejak dalam kandungan tetah mengalami
pertumbuhandan perkembangan.Sejak ia masih berbentuk embrio, meialui
gerak sebagai pemicunya ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Oleh Gallahue ( 1989 ) ditegaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan
yang dialami oleh manusia meruoakan suatu proses yang longitudinal dan
multirateral. Pada anak yang normal, pertambahan usia akan senantiasa
memiliki hubungan yang linear dengan pertumbuhan anatomi fisiologi anak.
Pertumbuhan dan perkembangan anatomi fisioiogi yang normal akan
menJadi dasar bagi bangunan pertumbuhan dan perkembangan
keterampHangerak yang harus dimifiki oleh anak sesuai dengan usianya.
Sehubungan dengan ini, maka dapat diasumsikan bahwa perbedaan usia
secara langsung akan menunjukkan adanya perbedaan tinggi dan berst
badan. Oi samping hal itu, juga akan menunjukkan adanya perbedaan
keterampilangerak yang dimiliki oleh anak.

Sementara itu. secara kodrati terdapat perbedaan karakter
pertumbuhandan perkembangan anatomi-fisiologi antara anak laki-Iakidan
perempuan. Perbedaan inj akan menjadi fenomenal sifatnya bila anak te(ah
memasuki masa-masa adolense Umumnya pada masa ini anak laki-Iaki
akan cenderung tumbuh dan berkambang menjadi tegap dan kuat dengan
karakter ciri kejantanannya. Sedangkan anak perempuan tumbuh menjadi
lemah lembut, luwes dan sedikit pemalu. Dalam pertumbuhan dan
perkembangannya,pada usia-usia tertentu anak-anak akan mengalamiIaju
dan irama yang berbeda. Pada usia awal organ tubuh bagian bawah yang
mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada masa ini keseimbangan belum
begitu baik. Kemudian setelah itu anggota tubuh bagian atas yang
mengalami pertumbuhan dengan pesat Setelah pertumbuhan tubuh,
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menjadi seimbang, keseimbangan dan koordinasi segera berkembang
denganbaik.

5.2. Usiadan Pertumbuhan Fisik

Pertumbuhan dapat diartikan membesar dan memanjangnya
anggota tubuh yang terjadi dalam suatu proses alarni. Pada anak yang
normal, membesar dan memanjangnya anggota-anggota tubuh erat
kaitannya dengan pertambahanusia. Dengan demikian perbedaan usia
akan menunjukkan adanya perbedaan tinggi dan berat badan anak.
Walaupun pertumbuhan memiliki karakter longitudinal dan multilateral,
pertumbuhanyangdialamioleh anak akan terjadi datamfase-fasetertentu.
Pada sisi lain, pertumbuhanakan terjadi individual sifatnya. Artinya pada
satusis:pertumbuhananak akanterjadidalamfase-faseyangbertahap,sisi
lain pertumbuhanitu terjadi secaraindividual.Saw anak dengananak yang
lainnyaakanmengalamilajudan iramayangberbeda-beda.

Berikut akan diuraikan secara sederhana tentang karakteristik
pertumbuhanfisik dan kebutuhandari anak usia 5 - 12 tahun, sebagai
berikut:

A. Anak Usia 5 - 7 Tahun

1) Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik

(1) PertumbuhanRangka
Dala periode ini anak mengalamipertumbuhanrelatif lebih
lambat bila dibandingkandengan usia sebelumnya ( pra
sekolah).
Yangnormaltinggi badanakan bertambahantara2 - 3 incl,
sedangkanberat sekitar 3 - 6 pon. Namun demikian tidak
menutupkemungkinanuntukterjadivariasi-variasi.
Anggota tubuh bagian bawah mulai tumbuh dengan cepat.
Biasanya anak perempuan yang berusia 6 tahun akan
memiliki tinggi badan sama dengan anak laki-Iaki yang
berusia7 tahun.

I

(2) PertumbuhandanPerkembanganOtot
Otot-otot besar dan kaki dan tangan mengalami
pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan otot-otot
halusnya.
Perkembanganotot hanya terjadi pada bagian tertentu dan
tidak merata. Namun dengan demikian keterampilan
keterampilan yang menggunakan kaki dan tangan rnulai
berkembang.
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Kesalaha-kesalahanataupun kerusakan bagian-bagiantubuh
yang terjadi pada usia sebelumnya, khususnya pada usia di
bawah tiga tahun mulai tampak dan memberikan pengaruh
terhadap perkembanganketerampilan gerak.
Lebihdari 90 % anak-anak lebih terampil menggunakanotot
otot tangan kanan dibandingkandengan tangan kirinya.
Antara tangan dan mata belum terkoordinasi belum
berkembangdengan baik.

(3) PerkembanganOrgan Tubuh
Paru retatif masih kecil dan terus berkembang
Fungsl jantung mula! tumbuh dan berkembang dengan baik.
Namun demikian. mudah terkena toksin dan bakteri. Oleh
karenanya harus dilindungi dari penyakit yang sering
menyerang anak. Biasanya demam tinggi merupakan
sindrom penyakit yang sering dialami anak.
Penularan penyakit seringkali terjadi disebabkan seringnya
anak berkontaminasidengan teman dalam permainannya.
Sindrom infeksi seringkali menyerangorgan-organtubuh.
Bola mata masih terus berkembang, kebiasaan membaca
dan menulis sangat dibutuhkan untuk membantu
meningkatkankoordinasi antara mata dan tangan.

(2) Karakteristik

Mata anak memiliki cahaya yang bening, kakinya turus dan
memiliki vitalitas tinggi.
Dengan mulai masuk sekolah, akan terjadi perubahan
perubahan sikap tertentu; menggigit ibu jari, kuku, dan
lainnya.
Seringkali membutuhkan waktu istirahat di antara aktivitas
fisiknya. la akan segera berhenti dan duduk di antara
aktivitas fisiknya.
Mulaidapat berdiri dengan satu kaki. Oleh karenanyaia suka
sekati melakukan gerakan melompat-Iompat dengan satu
kaki.
Keterampitan memanjat mulai tumbuh dengan baik.
Pertumbuhan ini diiringi dengan keinginan untuk melompat
dari tempat yang.agak tinggi.
Perhatiananak mulai berpindah. la akan segera mengalihkan
perhatiandari satu permainan ke permainan lainnya.
Keinginan melakukan kegiatan sendiri mulai berkembang. la
mulai dapat melakukan kegiatan yang membutuhkan



82

koordinasi yang lebih rurnit, seperti menyapu, membersihkan
tempat tidur dan meja betaiarnya.
Keingintahuan tentang perbedaan seks mulai memasuki
masa kritis.
Keinginan makan jajanan terjadi dengan kritis. Oleh
karenanya, pada masa ini akan mengalami problemgizi.

(3) Kebutuhan

Oalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak sangat
membutuhkangerak dan irama sebagai ekspresi.
Latihan jasmani yang dilakukan dengan melompat, berlari,
melempar dalam permainan kesehariannya merupakan
kebutuhan untuk memperkuat jantung dan fungsi respirasi
jantung.
Kesenangan bermain melempar, menendang, bermain, air
dan berguling di atas tanah merupakan media yang
membantu perkembangananak.
Bermain memanjat, merangkak, berguling-guling dan
melompat akan membantu anak untuk memperkuat otot-otot
perut dan punggungnya.
Untuk mengembangkan sikap sosial anak, perlu diberikan
kesempatanbermaindalam kelompok keci!'
Membutuhkantidur antara 10- 12jam sehari.
Sehubungan dengan mudah berpindahnya anak dari satu
kegiatan ke kegiatan lainnys, maka anak membutuhkan
waktu belajar yang relatif singkat
Anak sedang banyak meneoba eita rasa makanan, variasi
makanan akan banyak membantu anak untuk tetap
menyukaimakananyang bergizi.
Oi rumah, anak membutuhkan praktik yang sinkron antara
nilai-nilai sosial yang di dapat di sekolah dengan periakuak di
rumah.
Bagi anak yang sukar bergaul, pendidikan jasmani
merupakan media untuk menumbuhkembangkan
keberaniannya. Dalam permainannya, guru pendidikan
jasmani mengarahkandan membantukeberanian anak untuk
melakukansosialisaslmelalui permainan.

I
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B. Usia 8 - 10Tahun

1) Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik

(1) Pertumbuhan Tulang Rangka
Pada usia ini biasanya pertmbuhan berat dan tinggi badan
lambat.
Anak perempuan memiliki pertumbuhan rangka yang cepat.
Pada usia 10 tahun, secara tiba-tiba anak perempuan mulai
mendapatkan kematangan lebih cepat dari pada anak laki
lakL
Pertumbuhan antara anggota tubuh bagian atas dan bawah
berlangsung dengan harmon is.

(2) Perkembangan Otot
Otot-otot halus mufai berkembang fungsinya.
Otot-otot yang mendukung gerak manipulasi mulai tumbuh
dan berkembang dengan cepat.
Koordinasi antara otot tangan dengan mata terus
berkembang dengan baik

..

(3) Perkembangan Organ-organ
Jantung berkembang lebih cepat dari pada perkembangan
organ lainnya. Hal ini menyebabkan kemampuan kerja
jantung meningkat. Namun demikian memperkerjakan
jantung dengan intensitas yang tinggi hendaknya
dihindarkan.
Paru belum berkembang sebelumnya.
Pada akhir periods, funqsl mata berkembang sebagaimana
orang dewasa.
Perubahan internal dengan berbagai struktur hormon terjadi
pada usia ini.
Bagi anak perempuan mengalami perkembangan lebih awal
dari pada anak laki-laki. Masa puber anak perempuan
umumya terjadi pada usia 10 - 16 tahun. Sedangkan anak
laki-laki pada usia 14 - 16 tahun.

(2) Karakteristik

• Anak memiliki kaki yang panjang, .kesehatan yang baik dan
energik
Kerjasama berkembang dengan baik
Senang bermain dengan kelompoknya dengan waktu yang
lama.



84

Membutuhkan penghargaan dengan membanggakan dirinya
sendiri.
Koordinasi gerak dan irama berkembangdengan baik.
Perbedaan seks antara laki-taki dan perempuan mulai
tampak.

3) Kebutuhan

Membutuhkan pengakuan dari teman-temannya dalam
kelompok bermain. Seringkali menuntut kebebasan dengan
menentukan norma-norma dan peraturan sendiri. Untuk hal
ini perlu dihadapi dengan penuh pengertiandan kebijakan.
Membutuhkan waktu dan kesempatan yang lebih banyak
untuk mengembangkan penguasaan _keterampilan,
kecepatan dan daya tahan. Kegiatan-kegiatan yang
melibatkan seluruh bagian tubuh dalam rangka
menyempumakan keterampilan-keterampilan gerak dasar;
lokomosi, rnanipulasidan stabilisasi sangat dibutuhkan.
Permainan rnusiman, sepern layang-Iayang, kelereng dan
gasing sangat dibutuhkan dalam rangka aplikasi pelbagai
keterampilan gerak dalam sosiatisasi diri di tengah-tengah
kefompoknya.
Membutuhkan permainan-permainan kelompok dengan
peraturan yang .~ih kompleks. Hal ini dilakukan untuk
membantu anak mengembangkan keterampilan gerak yang
spesifik.
Membutuhkan pengembangan kepercayaan diri, dengan
memberikan penghargaan dan penguatan terhadap pelbagai
keberhasilar dalam melakukan tugas keterampilan.
Membutuhkan kegiatan belajar dan latihan kepemimpinan
agar is dapat rnenjadipirnpinanyang balk.
Aktivitas berkemah, api unggun, dan berpetualang rnulai
digemari. Kegiatan dengan bersepeda sangat menarik
perhatiannya.
Membutuhkan 11 jam sehari untu tidur, perlu dijaga
ke(e(ahanyang bertebihandalam bermain.
Mulai memilih-milih makanan dan perhatiannya terhadap
makanan meningkat. Merupakan saat yang tepat untuk
diberikan pemahamandan pengertia tentang status gizi yang
dibutuhkan dalam kehidupan.
Mengingat anak yang demikian energik dan ingin terus
melakukan gerak, dalam proses belajat, pengelolaan kelas
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Karena kebutuhan untuk perkembangan fungsi otot, anak
akan mencari dan membutuhkankegiatan di luar rumah.
Kompetisi yang melelahkan kurang menarik, namun mereka
sudah dapat menunjukkan rasa sportmanship.
Minat terhadap lawan jenis mulai tampak.
Sehubungan dengan perkembangan hormonal yang
menyebabkan perubahan-perubahanfisik kemungkinananak
mengalami perkembanganemosi yang labil.
Keingintahuantentang kesehatanfisik sangat besar.
Dalam aktivitas sehari-hari anak akan menghargai setiap
bantuan dan ia mulai membantutemannya.

3) Kebutuhan

Memerlukan bahan latihan yang tepat dan sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan. Sehubungan dengan ini
guru pendidikan jasmani harus benar-benar memiliki
kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih bahan
pelajarandalam programpembelajarannya.
Anak sangat membutuhkan bimbingan dan upaya
mengembangkanminat berlatih yang tumbuh pada dirinya.
Sangat membutuhkan permainan beregu, yang terus
mengembangkan fungsi individu dan komunitas kecilnya.
Dalam bermain perasaan aman dan nyaman yang dialami
sepanjang permainan akan menambah semangat dan
kegemaranpermainan.
Anak laki-Iaki dan perempuan membutuhkan suatu kegiatan
permainan yang berbeda. Spesialisasi bentuk keterampilan
gerak sangat dibutuhkan dalam upaya membantu
pertumbuhandan perkembangannya.
Dalam permainannya anak membutuhkan peraturan khusus
yang lebih kompleks dan mendekati peraturan permainan
yang sesunggguhnya dan sesuai dengan perkembangan
intelektualitasnya.
Belajar menjadi penonton yang baik sama pentingnya
dengan belajar untuk menjadi pemainyang baik.
Program-program sosialisasi yang dilakukan dalam
permainan dibutuhkan untuk lebih mengembangkan minat
dan bakat anak. Program kegiatan OSIS dan Pramuka

i merupakan kegiatan yang digemari dan dibutuhkan oleh
anak.
Mkira-kira 10jam perhari untuk beristirahat.
Memiliki hasrat untuk senantiasa memperbaiki eksistensi
dirinya, khususnyamelalui penampilanfisiknya.
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S.3. Impllkasl Karakte,istlk Usia, Pertumbuhan dan Perkembangan
TerhadapProgram Pendidikan Jasmani

Perbedaan karakteristik pertumbuhandan perkembangan fisik yang
dialami oleh anak akan memiliki implikasi terhadap program pendidikan
jasmani yang kelak direncanakan, dilakukan dan dikembangkan oleh
pendidikanjasrnani, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya,

maka tiap fase usia akan menuntut perlakuan program pendidikan
jasmani yang berbeda. Pada fase-fase awal model keterampilan gerak
yang dikembangkan akan berorientasi pada pengenalan bentuk
bentuk gerakan. Lambat laun, dikembangkan pada bentuk-bentuk
yang matangdan spesifik.

b. Sehubungan dengan hal tersebut, disamping menuntut perlakuan
program yang berbeda, perbedaan tingkat keterarnpllan gerak yang
dimiliki oleh anak juga akan menuntut perbedaan proses dan
metodologi pembelajarannya. Pada usia awal, pola komando
cenderung dapat digunakan. Namun dengan demikian berangsur
angsur anak harus dikenalkan dengan perlakuan proses dan
metodologi pembelajaran penemuan melalui program yang terarah
dan terprogram.

c. Sehubungan dengan belum terdapatnya perbedaan yang nyata pada
pertumbuhan dan perkembangan anak laki-Iaki dan perempuan,
kemungkinan program keduanya dilakukan secara bersama-sama.
Namun pada usia tertentu, dimana perbedaan pertumbuhan dan
perkembangan telah tampak dengan jelas, maka program diantara
keduanyaharusdirancang secara berbeda.

d. Sehubungan dengan belum sempurnanya pertumbuhan dan
perkembangan organ tubuh anak, program pendidikan jasmani perlu
dilakukan dalam satuan waktu yang relatif singkat tiap kali
perlakuannya. Perhatian terhadap waktu istirahat di antara
pemberlakuan program pembelajaran, sama pentingnya dengan
perhatian terhadap perlakuan itu sendiri.

,.

e. Kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam suasana bermain yang
penuh keceriaan dan kegembiraan. Belajar sambit bermain harus
memiliki tekanan terhadap pengembangan fisik dan keterampilan
gerak yang sesuai dengan usia, pertumbuhan dan perkembangan
anak.

I
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5.4. Pengertlan Perbedaan Clrl ..clri Pertumbuhan Antara Anak Laki-laki dan
Perempuan

Perbedaan pertumbuhan fisik antara anak laki-Iaki dan perempuan
terjadi secara kodrati, artinya bahwa perbedaan tersebut dibawa sejak ia
masih berbentuk sel. Sel sperma dan ovum yang bersatu dalam proses
pembuahan tetah membawa kecenderungan-kecenderunganjenis ketamin
tertentu. Kecenderungan-kecenderunganini terus tumbuh dan berkembang
dengan dipengaruhi oteh banyak faktor keturunan, gizi, tingkungan dan
kejiwaan.

Pada fase awal, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan
antara anak taki-Iaki dan perempuan tidak tampak. Perbedaan hanya
tampak dari bentuk alat-alat reproduksinya. Namun demikian secara kodrati
mereka tetah membawa perbedaan dalam jumlah hormon-hormon yang
akanmemicu pertumbuhandan perkembangannya. _

Mendekati usia 10 tahu, perbedaan tersebut mulai menampakkan
gejala yang jelas. Anak perempuan akan menunjukkan tinggi dan berat
badan yang umumnya lebih dari anak laki-Iaki. Anak perempuan pada usia
ini akan menumjukkan gejala akan memulai masa kematangan. Umumnya
pada masa usia 10 -13 tahun anak-anak perempuan akan mengalami
menstruasi pertama. Dan saat ini pertumbuhan dan perkembangan fisik
akan terjadi dengan laju yang cepat.

Berbada dengan anak taki-Iaki.Mendekati usia 10 tahun, anak laki
laki belum menunjukkan gajala memasuki kematangan. Mereka memiliki
tinggi dan berat badan tebih ringan dan pendek bila dibandingkan dengan
anak perempuan. Anak laki-taki anak perempuan. Umumnya baru usia
12-16 tahun anak taki-Iaki baru menunjukkan gejala memasuki masa
kematangan.

Namun demikian. pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan
fisik anak laki-Iaki akan terjadi dalam mssa yang lebih lama dibandingkan
dengan anak perempuan. Masa pertumbuhan dan perkembangan fisik
apada anak perempuan akan berhenti pada usia yang lebih rendah
dibandingkandengan anak laki-Iaki. Sehingga pada akhimya, kemungkinan
fisik anak taki-Iaki akan lebih tinggi dan berat daripada anak perempuan.
Pada sisi lain, sehubungan dengan adanya perbedaan komposisi hormon
oada anak laki-Iakidan perempuan.maka pertumbuhandan perkembangan
akan mengarahpada bentuk fisik yang berbada.Anak laki-Iakiakan tumbuh
menjadi kuat dan tegap. Anak perempuan akan tumbuh menjadi halus dan
luwesdengan bantuk yang gemulai.

Perbedaan fisik yang melliputi perbedaan anatomi dan fisiologi
tersebut sangat erat hubungannya dengan berbagai struktur antropologis.
Anak laki-Iaki akan memiliki rongga dada yang lebih besar daripada akan
perempuan. Hal ini menyebabkan kapasitas paru akan laki-Iaki skan lebih
besar daripada anak perempuan. Dengan sendirinya kemampuan bernafas
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anak laki-Iaki pun lebih besar daripada anak perempuan. Demikian pula
dengan kapasitas volume jantung.

5.5. Karakteristik Perbedaan Anak Laki-Iaki dan Perempuan

a.

b.

c.

• d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

,

Sehubungan dengan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan
fisik yang dialami oleh anak laki·laki dan perempuan akan memiliki dampak
terhadap perbedaan kemampuan fisik, maka guru pendidikan jasmani harus
memahami dan mendalami perbedaan terse but. Dengan memahami dan
mendalami perbedaan tersebut, diharapkan guru pendidikan jasmani dapat
mengembangkan pendekatan yang tepat dalam merencanakan, mengelola,
dan mengevaluasi program pembelajarannya kelak. Dengan demikian
program pendidikan jasmani yang diperlakukan pada anak didiknya dapat
memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan
anak yang harmonis.

Berikut disajikan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan,
sebagaiberikut:

Tulang rangka anak laki-Iaki lebih berat dan besar dibandingkan
anakperempuan.
Anak laki-Iaki memilikitunggal pinggul yang lebih sempit dibandingkan
dengan anak perempuan.
Bonggol tendo dan insersio otot anak laki-Iaki berbentuk lebih kasar,
sedangkan anak perempuan berbentuk lembut dan halus .
Otot-otot anak lakl-laki lebih besar dan berat, sedangkan anak
perempuan lebih halus dan keeil.
Lapisan lemak pada tubuh anak laki-Iaki lebih halus dibandingkan
dengan anak perempuan.
Bentuk tubuh anak laki-Iaki cenderung persegi, sedangkan anak
perempuan oulat.
Titik oerat gravitasi anak laki-laki lebih tinggi letaknya dibandingkan
dengan anak perempuan.
Lengan pada bagian sikut anak laki-Iaki lurus dan kasar, sedangkan
anak perempuan halus dan lentik.
Rongga anak laki-Iaki lebih sempit dan pendek, sedangkan anak
perempuan lebih luas dan panjang.
Rongga dada anak laki-Iaki cenderung berbentuk kerucut, sedangkan
anak perempuan berbentuk silinder.

Perbedaan-perbedaan karakteristik tersebut di atas menunjukkan
bahwa kemampuan fisik anak laki-Iaki dan perempuan memiliki kapasitas
yang berbeda. Demikian pula dengan program aktivitas fisiknya.
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5.6. Prinslp..prinsip Umum Perencanaan Program Pendidikan Jasmani

Dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan fisik
yang dialami oleh anak laki-laki dan perempuan akan menuntut perlakuan
program yang berbeda antara keduanya. Sehubungan dengan hal ini, guru
pendidikanjasmani harus dapat mengakomodasiperbedaan tersebut dalam
programpembelajaranyang kelak dirancangnya.

Oi bawah ini rambu-rambu dalam merencanakan program
pembelajaran yang dapat mengakomodasi perbedaan anak laki-Iaki dan
perempuan,sebagai berikut :

a. Anak normal membutuhkanaktivitas antara 2 - 6 jam sehari. Kebutuhan
tersebut tidak dapat terpenuhi dalam proses pembelajaran di sekolah.
Oleh karenanya pendidikan jasmani harus dapat menekankan perlunya
suatu kegiatan fisik yang tepat dilakukan anak di rumah. Guru
pendidikan jasmani harus dapat mengarahkan agar anak dapat
melakukan permainan yang dapat mengarahkan anak pada
pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan karakteristik
pertumbuhandan perkembangan.

b. Di samping dipengaruhi gizi dan keturunan, pertumbuhan dan
perkembangan fisik anak dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik anak.
Sehubungan dengan ini, guru pendidikan jasmani memegang peranan
penting dalarn upaya membantu anak untuk dapat tumbuh dan
berkembangsecara harmonis.

c. Sehubungan dengan tulang-tulang anak masih tumbuh dan !embut,
secara khusus hendaknyaguru pendidikanjasmani memperhatikanagar
program pendidikan jasmani dapat mencegah pertumbuhan dan
perkembangan yang tidak normal. Bahkan guru pendidikan jasmani
hendaknya dapat menyusun suatu program terapi bagi kelainan
kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Oi samping itu program
pendidikan jasmani, harus dapat mengarahkan pertumbuhan dan
perkembangantulang rangka yang mengarah kepada pertumbuhandan
perkembangan yang berorientasi pada adanya perbedaan struktur dan
fungsi anak perempuandan laki-Iaki.

•

d. Sehubungan organ-organ tubuh anak sedang mengalami pertumbuhan
dan perkembangan, hendaknya guru pendidikan jasmani dapat memilih
bahan-bahan belajar yang sesuai dengan irarna, tingkat dan karakteristik
pertumbuhan anak. Di samping itu, perbedaan arah pertumbuhan dan
perkembangan antara anak laki-Iaki dan perempuan akan menuntut
adanya perbedaanbahan-bahan belajardi antara keduanya.
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Bahtn-bahan belajar yang mengarah pada pembentukan kekuatan dan
k&t~apan hendaknya diprogramkan untuk anak laki-Iaki. Oan
sebaliknya, program yang berbentuk kelembutan dan keluwesan
diperlukan untuk anak perempuan.

e. Aktivitas-aktivitas otot secara menyeluruh dan yang dilakukan dengan
penuh semangat merupakan syarat dari program pendidikan jasmani
yang kelak dioperasionalkan. Namun aktivitas tersebut tidak boleh
mengabaikan pengaruhnya terhadap kenormalan dan perbedaan
pertumbuhan dan perkembangananak laki-Iaki dan perempuan. Namun
demikian, program tersebut harus memiliki tekanan yang berbeda pada
fungsi pertumpuhan dan perkembanganyang spesifik dari anak laki-Iaki
dan perernpuan. Apalagi di usia di mana fenomena perbedaan
perkembangandan pertumbuhanmulai tampak.

f. Pada usia-usia tertentu, bagian-bagian tubuh memiliki laju dan irama
pertumbuhan yang berbeda spesifik. Pada usia tertentu akan
menunjukkan gejala yang nyata adanya perbedaan dan pertumbuhan
dan perkembangan anak laki-Iaki dan perempuan. Agar program
pendidikan jasmani yang dirancang oleh guru dapat memberi pengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, maka program
tersebut harus dirancang dengan memperhatikanadanya laju dan irama
pertumbuhandan perkembangananak. Oengandemikian, tiap fase usia
akan menuntut pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakteristik
laju dan irama pertumbuhandan perkembanganfisik anak.

g. Pada usia Sekolah Oasar ( SO ) aktivitas fisik merupakanjendela utama
dalam perkembangan kecerdasan, sosial, dan emosional anak.
Sehubungan dengan ini guru pendidikan jasmani hendaknya dapat
mengembangkan program pendidikan jasmani yang secara langsung
dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan
kecerdasan, sosial dan emosional anak. Pada fase pertumbuhan
tertentu, anak laki-Iaki dan anak perempuan akan memiliki
kecenderungan perkembangan sosial dan emosional yang berbeda.
Oleh karena pada usia tertentu, program pembelajaran untuk anak laki
laki dan perempuanharusmemiliki perbedaandalam jenis dan orientasi.

•

h. latihan-Iatihan keterampilan ketangkasan harus memperhatikan irama,
laju dan perbedaan pertumbuhananak laki-Iakidan perempuan. latihan
latihan ketangkasan yang melibatkan fungsi koordinasi dan
perkembangan motorik hendaknya dikonversikan pada adanya
perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fungsi organ
yang berbeda.
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•
i. P..... N80 JaMan yang demikian pesat, saat ini penyakit yang

dil.~abkan kurang gerak tela menepidemi di berbaga! belahan dunia.
Sehubungan dengan ini, guru pendidikan jasmani hendaknya dapat
merancangprogram pendidikan jasmani yang menarik minat anak untuk
melakukan berbagai aktivitas fisikoDengan demikian, di samping anak
melakukan aktivitas elektronikaf juga dapat melakukan aktivitas fisikal
yang seimbang.

j. Keterampilan-keterampilanyang berguna di hari tua akan lebih mudah
dilatih pada usia muda. Sehubungan dengan ini, guru pendidikan
jasmani harus dapat merangsang suatu program pendidikan jasmani
tidak hanyadapat diorientasikan pada tujuan pembentukan keterampilan
pada masa kini, melainkanjuga harus diorientasikan pada pembentukan
keterampita dasar yang dapat dikembangkan untuk menghadapi masa
depan dengan karakter perubahan-perubahan sosial yang sulit
diramalkan. Dengan demikian orientasi dari pendidikan jasmani akan
membentuk keterampilan-keterampilan sebagai bekal anak memasuki
masa depan dengan pelbagai perubahansosialnya.

k. Keterampilan-keterampilanyang dimiliki anak akan membantunya untuk
menghadapimasa transisi pada fase adolense. Sehubungan dengan ini,
guru pendidikan jasmani hendaknya dapat membantu anak untuk
mendapatkan keterampilan-keterampilangerak secara optimal. Dengan
keterampilan ini, diharapkan anak dapat menumbuhkembangkan
kepercayaan diri anak yang kerap kali memudar, bahkan hilang pada
saat memasukimfase adolense. Dengan keterampilan optimal yang
menumbuhkembangkan kepercayaan dirinya, diharapkan ia dapat
memasuki dan melewati masa adolense dengan berbagai pengalaman
yang menarik dan menjadi dasar untuk menuju masa remaja dan
dewasanya.

..

I. Pada masa SO, anak masih berada pada keterampilan gerak yang
umum. Sehubungan dengan ini guru pendidikan jasmani harus dapat
mengembangkankomponen-komponenketerampilan gerak dasar yang
optimal sebagai bekal anak untuk memasuki dan menjadi dasar untuk
mengembangkanketerampilangerak yang spesifik kelak.

m. Nilai-nilaisosial yang ada pada pendidikanjasmani, seperti kerka keras,
kerja sama, percaya diri menghargai lawan sebagai kawan main,
kompetisi secara sehat, dan mematuhi eturan main merupakan media
yang baik dalam usaha menumbuhkembangkan nilai-nilai positif yang
berkembang di tengah masyarakat. Bahkan pola interaksi yang ada
dalarn pendidikan jasmani merupakan pola mikro dan interaksi sosial
yang ada di masyarakat. Sehubungan denga ini, guru pendidikan
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j...,i ~ dapat menggunakan pendidikan jasmani sebagai media
tran~a'i sosialisasi nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.

r

5.7. Pengaruh Latihan Fisik Terhadap Organ Tubuh

Organisasi Kesehatan Dunia ( World Health Organization ) telah
mensinyalisasi banyak angka kematian yang disebabkan oleh makin
berkurangnya aktivitas fisik yang dilakukan manusia. Hal ini dapat dipahami
karena dengan kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang
akan mengakibatkan kurang efektifnya mekanisme kerja organ sirkulasi
darah. Dala hal ini, akibat kurang bergerak, otot-otot jantung kurang latihan
untuk menghadapi tekanan kerja fisik yang diakibatkan oleh pekerjaan
keseharian. Hal ini diperparah oleh perilaku pola makan sehari-hari. Saat
ini, kebiasaan makan saji cepat ( fast food) telah menjadi bagian dari gaya
hidup masyarakat modern. Makanan saji cepat diyakini memiliki muatan
komponenyangkurang menguntungkanterhadap sistem metabolismefisiko

Aktivitas fisik, baik yang dilakukan dalam pendidikan jasmani
maupun olahragaa merupakan bentuk kegiatan yang dapat megatasi efek
dari kekurangan gerak dan pola hidup modern. Melalui aktivitas yang ada
dalam pendidikan jasmani dan olahraga, berbagai kebutuhan gerak dari
seseorang dapat disalurkan. Pada sisi lain dengan melakukan latihan fisik
secara teratu, selain dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan fisik, juga akan meningkatkan efisiensi kerja jantung, paru
dan organ-organ lain yang berhubungan dengan mekanisme metabolisme
fisiko

A. Pengertian Latihan Fisik

Latihan merupakan proses sistematik yang dilakukan secara
berutang-ulang dp.ngan adanya penambahan beban dan intensitas
latihan dari hari ke hari. Sistematik akan menunjukkan bahwa latihan
harus dilakukan dengan terencana, terjadwal, memiliki pola dan sistem
tertentu dengan mengikuti prinsip-prinsipmetodik latihan.

Berulang-ulang akan merujuk bahwa setiap komponen latihan
harus memiliki bentuk pengulanganyang terencana . Dalammelakukan
pengulangan hendaknya agar memperhatikan prinsip-prinsip fisiologi
latihan. Dengan demikian, latihan yang dilakukan dapat memperhatikan
kemampuan "fisik tiap-tiap individu pelaku latihan. Kemudian, prinsip
penambahan beban akan merujuk bahwa tiap kali latihan secara
periodik dan apabila kemampuanadaptasi dirasakan tetah cukup, maka
segera dilakukan penambahan baban latihan. Dalam melakukan
penambahan beban harus diperhatikan penambahan yang dilakukan
dengan terencana dan periodik.
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a ~1lA"~yJ.\~tuln Fl.ik Terhadap Organ Tubuh.
,',;'-'If \t

8. TertJadap Jantung

..

Data WHO menunjukkan bahwa penyakit jantung merupakan
penyebab pertama dari kematian. Setelah dilakukan penelitian
bahwa kurangnya gerak fisik dan gaya hidup sehari-hari menjadi
penyebab utama.
Saat ini perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan
sebagian pekerjaan yang dilaksanakan manusia menuntut aktivitas
fisik yang rendah. Sementara gaya hidup sehari-hari, mulai dari
pola makan dan cara-cara mengisi waktu luang makin mendorong
manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan keseharian yang
kurang mendukung untuk hidup sehat.
Kesadaran akan peran dan fungsi kegiatan fisik yang ada dalam
pendidikan jasmani dan olahraga telah lama tumbuh di tengah
tengah masyarakat dunia. Pendidikan jasmani dan o!ahraga tidak
lagi . dipandang sebagai suatu kegiatan selingan yang hanya
dilakukan dalam waktu luang, melainkan telah menjadi bagian dari
kehidupan sehari-hari.
Aktivitas fisik yang dilakukan dala latihan merupakan suatu aktivitas
fisik yang direncanakan sedemikian rupa. Melalui aktivitas fisik
tersebut, organ fisik khususnya jantung secara fiSioiogis dan
sistematik dipaksa untuk beradaptasi dengan beban kerja fisik
tertentu sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, otot-otot
organ-organ tubuh, khususnya jantung akan melakukan kerja
sesuai dengan beban yang direkomendasikan. Pada saat latiha
jantung akan bekerja mendekati 200 % dari keadaan biasa atau
mendekati denyut 150 - 180 kali ! rnenit: Sedangkan dalam
keadaan istirahat jantung akan berdenyut antara 60 - 70 kali I
menit.
Dalam latihan peningkatan frekuensi kerja jantung dilakukan
langkah demi langkah. Dimulai dengan pemanasan dan dilanjutkan
dengan latihan inti, sehingga memasukl zona !atihan yang
direkomendasikan dilakukan dalam hierarki yang terencana. Latihan
tidak diperkenankan bila langsung memasuki zona latihan,
melainkan melalui fase pemanasan. Melalui peningkatan frekuensi
denyut nadi yang mendekati 200 %, secara langsung, latihan akan
memberikan pengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot-otot
jantung Dengan demikian, kemampuan jantung untuk memompa
darah makin efektif.
Dari hasil penelitian menunjukkan behwa otot-otot jantung yang
akan memompa darah dalam volume yang lebih besar
dibandingkan dengan yang tidak terlatih. Hal ini yang

(

t
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fl'4PYeba\)l(tln, j$ntung orang yang terlatih akan berdenyut lebih
rencSatl cn.ri pada orang yang tidak tenatih. Dengan otot jantung
yallij t.natih, kita akan menghemat sampai 25.000 kali denyut
dalam sehari dan akan menjadi 175.000kali I minngu. Bayangkan
berapa juta kali anda dapat menghematkerja jantung dalam satu
tahun bahkanselamahidup ini ?
Mengapa latihan fisik demikian besar faedahnya terhadap kerja
jantung ? Hal ini disebabkan olahraga akan memperbesar arteri
koron yang merupakantempat pemberianzat-zat yang dibutuhkan
oleh jantung dalam melakukanaktivitasnya. Pada sisi lain, latihan
fisik dapat meningkatkan proses peredaran darah koleteral
( tambahan ) sehingga ada lebih dari satu pembuluh darah yang
akan mensuplai ke jantung. Jika suplai darah dari satu pembuluh
nadi meng31amihambatan, maka pembuluh darah lainnya akan
segera menjadi jalan lain dari suplai zat yang dibutuhkan jantung.
Dengan demikian, dapat mencegahserangan jantung yang sering
kali datangtiba-tiba.
Sementara itu, latihan fisik akan membentu menurunkan
konsentrasi lemak dalamdarah. Lemakdarah ini, yang lambat laun
namun pasti akan menumpuk dan dapat menyumbat arteri koron
sehingga dapat menyebabkan serangan jantung. Lebih dari 10
tahun, Nollozy melai<.ukanlatihan dari pengaruh latihan fisik
terhadap kesegaran jantung. Dari penelitiannya, ia menemukan
bahwa latihanfisik menunjukkanpengaruhyang signifikar'lterhadap
penurunan lemak darah yang biasa disebut trigliserdia. Dengan
terjadinya penurunan kadar lemak darah secara langsung akan
mempengaruhi munculnya tumpukan dan tonjolan yang dapat
menyumbat pembuluh darah.Padasisi lain, latihan fisik dapat pula
melatih jantung untuk meningkatkan kemampUannyamengambil
oksigen dari darah dengan lebih efisien. Dengan demikian,
kemampuanuntuk mengatasi danmenghindardari serangandarah
tinggi ( hyperlensi ).

b. Terhadap Fungs; Pemapasan

•
i.

Paru merupakan organ tubuh yang memiliki fungsi melakukan
pernafasan. Paru terletak di rongga dada. Pada waktu menarik
oksigen dari udara masuk ke parumelalui saluran pernafasanyang
berliku; lubang hidung, rongga hidung, tenggorok, hingga ke
gelembung paru ( a/veole ). Dalam gelembUng-gelembungitulah
oksigen diambil tubuh, sedangkan asam arang dikeluarkan dari
gelembungmelalui prosesekspirasi.
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• Manusiadewasa dalam keadaan istirahat akan melakukan16 - 20
kali I menit untuk bernafas.Bila saat melakukan frekuensi tersebut
akan bertambah, seiring dengan makin bertambahnya kebutuhan
oksigen dalam proses pembakaran tubuh. Proses bertambahnya
prosespernafasanyang dilakukanseseorangpada saat melakukan
olahraga, merupakan proses alami. Hal ini disebabkan bahwa
oksigen tidak dapat disimpan oleh tubuh sebagai persiapan
mekanismeproses metabolisme,melainkan diambilnya dari udara
melaluiprosespernafasan.
Oksigen merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh
tubuh sebagai sumber proses pembakaran zat-zat makananyang
ada dalam darah. Bila tubuh tidak mendapatkan oksigen dalam
beberapa menit saja, kemungkinan akan menimbulkan kematian.
Oksigenoleh darah dibawa ke tempat tertentu untuk mengadakan
pembakaran agar zat-zat makanan yang ada agar dapat diolah
menjadi sumber energi yang digunakandalam setiap kegiatanfisik
sehari-hari.
Latihan fisik yang dilakukan oleh seseorang, akan memberikan
pengaruh terhadap efisiensi proses pernafasan. Dengan organ
organ tubuhb yang terlatih dan lebih kuat akan dapat melakukan
proses ekspirasi dan inspirasi yang lebih efisien. Dari penelitian
menunjukkanbahwadengan organ-organfisik yang terlatih, proses
respirasi ( pemafasan ) dapat dilakukan lebih efisien daripadayang
tidak terlatih.

r

..
c. Terhadap cnot-otot

11

Fungsi utama otot adalah bagian utama -dalam proses mekanik
tubuh. Denganotot seseorangdapat melakukangerak seperti yang
diinginkannya. Untuk melakukan mekanisme gerak tersebut otot
konstruksidan relaksasi.
Secara anatomis, otot terdiri dari serabut-serabutotot. Sedangkan
jumlah otot yang yang terdapatdalamtubuh lebih dari seluruhtubuh
manusia.Dengandemikian, tubuh manusia dibangun dan dibentuk
oleh serabut-serabutotot.
Tiap-tiapotot memiliki suatu hubungandengan saraf. Hubunganini
terjadi sedemikian rupa sehingga merupakan hubungan yang
terintegratif. Segala sesuatu yang terjadi pada otot, secara
langsung akan mempengaruhi saraf. Jumlah saraf dalam tubuh
manusialebih sedikitdaripadajumlah otot.
Latihan fisik yang teratur pada dasarnya memberikan rangsangan
beban tertentu dengan sistematik.terhadapotot-otot. Rangsangan
tersebut akan mempengaruhi pembesaran serabut-serabut otot
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bukan bertambahnya jumlah serabut. Dengan makin besarnya
serabut otot, secara langsung akan mempengaruhi kekuatan dan
kemampuan konstraksi otot untuk berkosntraksidan berelaksasi.
Dengan kemampuanyang lebih baik untuk berkontraksimaka dapat
dikatakan bahwa ia akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari
dengan lebih baik. Pada sisi lain, otot-otot yang terlatih akan
membentuk tubuh yang lebih baik daripada otot yang tidak terlatih.
Dengan otot-otot yang terlatih dengan baik, akan memperbaiki
penampilandari kepercayaandiri seseoramg.

r
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