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ABSTRAK 

Nama  : Pusti Nurpadilah 

NIM  : 20900118025 

Judul :Peran Pendidikan Inklusi dalam Membentuk Kterampilan 
Sosial Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di RA Cendekia 
Berseri Rappocini Makassar 

 Skripsi ini membahas tentang peran pendidikan inklusi dalam membentuk 
keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri 
Rappocini Makassar. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan program 
pendidikan inklusi dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik 
berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri Rappocini Makassar, (2) untuk 
mendeskripsikan peranan pendidikan inklusi dalam keterampilan sosial peserta 
didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri Rappocini Makassar, dan (3) 
untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusi 
dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik di RA Cendekia Berseri 
Rappocini Makasar. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh 
peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan psikologis dan fenomenologi. 
Sumber data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, anak, pendidik, dan 
sumber informasi lainnya seperti arsip profil sekolah, buku, jurnal, skripsi 
terdahulu serta berbagai sumber lainnya. 

 Hasil Penelitian: (1) dalam mengembangkan keeterampilan sosial peserta 
didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri Rappocini program 
pendidikan inklusi berperan dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik 
yakni melalui kurikulum, pengaturan kelas, metode pembelajaran, peran kepala 
sekolah, pendidik dan terapis. (2) keterampilan sosial peserta didik anak di RA 
Cendekia Berseri tersebut telah dapat membina hubungan sosial dengan cukup 
baik, memiliki empati, tanggung jawab, kontrol diri, dan kerja sama yang cukup 
baik dengan pembentukan keterampilan sosial melalui program pembelajaran oleh 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikn sekolah tersebut. (3) faktor Pendukung 
dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak adalah wawasan dan 
pengalaman orang tua, dukungan anggota keluarga yang lain, dan lingkungan 
pendidikan bagi anak. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah, 
pergaulan anak, dan kebiasaan yang buruk ketika di rumah. 

Kata kunci: Peran, pendidikan inklusi, keterampilan sosial, anak berkebutu
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah suatu hal yang sangat berarti di dalam kehidupan. Salah 

satu tolak ukur suatu negara dikatakan sebagai negara yang maju dinilai dari 

bagaimana sistem pendidikan itu berjalan dengan terwujudnya warga yang 

proporsional secara materiil dan spiritual yang bersumber pada Pancasila. Oleh 

sebab itu, negeri Indonesia membagikan peluang yang berbentuk hak kepada 

seluruh penduduk bangsa untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali dengan 

tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 
pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan 
khusus.1 

Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada setiap warga negara untuk 

mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi dirinya tanpa membedakan 

satu dengan yang lainnya. Upaya yang diberikan pemerintah Indonesia melalui 

jalur pendidikan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pemerintah 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak mudah dipecah 

belah dengan mudah oleh bangsa lain, dikarenakan suatu bangsa yang besar 

dibangun oleh sumber daya manusia yang andal dan berbudi luhur.  

Pendidikan memiliki urgensi di dalam kehidupan manusia dan berhak 

didapatkan dengan baik oleh setiap individu dengan setara tanpa membeda-

bedakan satu sama lain, pendidikan memliki urgensi dalam kehiduan manusia 

                                                             
1Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional,” (Bandung: Citra, 2006), h. 76. 



2 
 

 

sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 13 

انُْثٰى نْ ذكََرٍ وَّ قبَاَۤىِٕلَ لِتعََ كُمْ شعُوُْ عَلْنٰ وَجَ  يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ  انَِّ اكَْرَمَكُمْ ارَفوُْا ۚباً وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ِ اتَْقٰىكُمْ ۗانَِّ اللّٰه  عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.2 

Ayat di atas dapat difahami bahwa setiap orang beriman wajib menuntut 

ilmu baik untuk akhirat maupun duniawi. Sebab orang yang beriman dan berilmu 

akan diangkat derajatnya oleh Allah swt.3 Janji Allah swt kepada orang yang 

beriman dan mau menunutut ilmu juga kepada orang yang memudahkan orang 

lain di dalam menuntut ilmu Allah swt akan memberikan kemudahan dan derajat 

yang ditinggikan karena sesungguhnya Allah swt senantiasa mengetahui apa yang 

diperbuat oleh manusia. Pendidikan berhak didapatkan oleh setiap manusia tanpa 

terkecuali, inilah konsep Islam yang universal memandang setiap manusia 

dihadapan Allah swt secara sama, justru tingkat ketaqwaan yang menentukan 

kemuliaan manusia dihadapan Allah swt.  

Pendidikan berhak diperoleh bagi setiap kalangan tanpa terkecuali. 

Kesepakatan bersama negara-negara di dunia untuk memperjuangkan hak dasar 

anak dalam memperoleh pendidikan. Reformasi pendidikan berupaya 

menciptakan kesetaraan dan akses bagi seluruh pelajar sebagaimana disebutkan 

dalam World Declaration terkait dengan Education for All yang dideklarasikan di 

Jomtien pada tahun 1990. Demikianlah paradigma pendidikan inklusi 

dikembangkan dan dipraktekkan di beberapa negara termasuk di Indonesia. 

                                                             
2Mushaf Alhilali, Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya (Depok: Alfatih, 

2002), h. 519. 

3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h.78. 
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Hakikatnya pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

mempunyai hak dan perlindungan tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk 

memperoleh pendidikan yang layak serta memadai dan tidak membedakan baik 

peserta didik normal maupun yang abnormal. Pendidikan selayaknya merangkul 

anak berkebutuhan khusus yang termarginalkan untuk dapat mengenyam 

pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusi menempatkan semua peserta 

didik dalam satu bentuk komunitas yang sama merupakan sebuah kontribusi 

terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati 

perbedaan individu semua warga negara. 

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia termasuk difabel. 

Paradigma inklusi dikembangkan dari sistem pendidikan yang terintegrasi untuk 

memastikan peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh akses 

pendidikan bahkan dari mulai ruang lingkup terkecil yaitu anak usia dini. 

Pengimplementasian ini, diharapkan semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa 

anak berkebutuhan khusus juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur 

pendidikan baik formal maupun informal tanpa harus merasa kecil hati ketika 

dikumpulkan dengan peserta didik yang normal. 

Menurut Kirk dalam Jamilla anak-anak hanya dianggap sebagai anak 

berkebutuhan khusus apabila memiliki kebutuhan dalam menyesuaikan program 

pendidikan.  Keadaan pada peserta yang diakibatkan karena keadaan mereka 

menyebabkan tidak bisanya menerima pelajaran dengan cara biasa dan 

menempatkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa.4 Anak 

berkebutuhan khusus atau kerap disebut sebagai anak luar biasa didefinisikan 

                                                             
4Jamilla KA dan Muhammad, Special Education for Special Children Panduan Pendidikan 

Khusus Anak-anak dengan Learning Disabilities, (Cet; 1, Jakarta: Penerbit Hikmah 2008), h. 36-

37. 
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sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal identitas mental, 

keahlian sensorik, keahlian komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. 

Perbedaan- perbedaan ini telah mencapai tahap dimana anak-anak membutuhkan 

modifikasi dalam aktivitas-aktivitas sekolah ataupun pelayanan pendidikan 

khusus agar mereka mampu untuk berkembang dengan kapasitas maksimal. 

Implementasi dari pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan sekolah 

inklusi. Sekolah inklusi dipandang sebagai lembaga yang mampu memberikan 

berbagai manfaat bagi masyarakat umum maupun anak berkebutuhan khusus. 

Rentan usia dini anak sangat memerlukan penerimaan dan penghargaan dari 

lingkungan sosialnya terutama teman sebaya, terlebih pada anak yang memiliki 

kebutuhan khusus. Penghargaan dan penerimaan diri akan memberikan rasa 

bahwa peserta didik dibutuhkan dalam kelompoknya. 

Keterampilan sosial peserta didik di sekolah inklusi seringkali menjadi 

persoalan sekaligus menjadi tantangan untuk disikapi secara positif. Permasalahan 

keterampilan sosial yang dialami peserta didik di sekolah inklusi tampak pada 

berbagai perilaku dalam pembelajaran maupun non pembelajaran. Sekolah inklusi 

pada umumnya telah melakukan upaya untuk mengatasi rendahnya keterampilan 

sosial peserta didiknya.5 Dinamika dan permasalahan keterampilan sosial pada 

setting sekolah inklusi terutama pada jenjang anak usia dini menjadi sebuah 

persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama sekolah yang memiliki latar 

belakang peserta didik yang beragam. Peserta didik pada dasarnya ketika di 

sekolah mereka mendapatkan stimulasi perkembangan yang tidak diperoleh dari 

lingkungan keluarga seperti perlakuan sosial dari teman sebaya, guru dan aktivitas 

lain. 

                                                             
5Tin Suharmin, “Pengembangan Pengukuran Keterampilan Sosial Peserta didik Sekolah 

Dasar Inklusi Berbasis Diversity Awareness”, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 10, No. 1 (Maret 

2017) h. 12. https://joumal.uny.ac.id (diakses 18 Juli 2021). 

https://joumal.uny.ac.id/
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Keterampilan peserta didik dalam berperilaku yang dapat diterima oleh 

masyarakat sosial merupakan suatu hal yang penting. Realitas di lapangan 

didukung oleh beberapa fakta yang diungkapkan pada studi pendahuluan 

membuktikan bahwa keterampilan sosial merupakan aspek yang penting bagi 

peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, hal tersebut menunjukkan 

bahwa peserta didik berkebutuhan khusus juga membutuhkan interaksi sosial, 

seperti dengan keluarga teman sebayanya juga masyarakat. 

Menurut Santrock, penting bagi setiap anak untuk memiliki relasi yang 

positif dengan teman sebaya di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Terlibat 

dalam interaksi yang positif dengan teman sebaya, menyelesaikan konflik, serta 

memiliki persahabatan. Relasi positif di sekolah inklusi tidak hanya pada sesama 

peserta didik berkebutuhan khusus, melainkan relasi positif dengan semua peserta 

didik. Baik peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang 

regular.6 Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesama 

manusia lain. Membangun relasi positif bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar 

untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan 

berperilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Menurut Merrell dan Gimpel, 

keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain dalam 

konteks sosial dengan cara-cara tertentu yang dapat diterima atau dihargai secara 

sosial dan pada saat yang sama secara pribadi menguntungkan, saling 

menguntungkan, atau bermanfaat terutama untuk orang lain. Selain itu, 

keterampilan sosial sebagai penerimaan secara sosial, belajar berperilaku yang 

memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan 

                                                             
6Santrock JW, Psikologi Pendidikan, terj. oleh Wibowo. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 31. 
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untuk menghindari respon sosial yang tidak dapat diterima.7 

Seseorang yang mempunyai keterampilan sosial yang baik dapat dengan 

mudah diterima secara sosial oleh individu lain. Menjalin persahabatan dengan 

baik dan memiliki kemampuan problem solving yang efektif dapat mempengaruhi 

cara bersosialisasi dengan orang tua, guru, dan orang lain yang ada di sekitar 

lingkungan. Keterampilan sosial yang dinilai kurang baik cenderung memiliki 

hubungan yang kurang menyenangkan dengan orang lain serta memiliki perilaku 

sosial tidak dapat diterima masyarakat. 

Menurut Geldard dan Geldard, karakteristik peserta didik dengan 

keterampilan sosial yang kurang baik ialah kerap kali peserta didik tidak mampu 

mengadaptasikan tingkah lakunya dalam mengkondisikan kebutuhan orang lain, 

peserta didik cenderung memilih tingkah laku yang kurang dapat diterima 

masyarakat, peserta didik tidak dapat memperkirakan akibat dari tingkah lakunya, 

peserta didik salah memahami isyarat ataupun ciri sosial, peserta didik tidak bisa 

menerapkan keterampilan sosial yang dibutuhkan, peserta didik kerap tidak dapat 

mengatur tingkah laku impulsive ataupun tingkah laku agresifnya.8 

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada Rabu, 2 Juni 2021 pada 

beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus dan didukung oleh penjelasan 

dari Ibu Sukma, selaku guru dan terapis wicara di TK Cendekia menunjukkan 

bahwa anak berkebutuhan khusus usia dini cenderung kurang memiliki 

keterampilan sosial yang baik ketika tidak distimulasi dengan interaksi individu 

dengan lingkungan eksternal, hal ini dikuatkan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Irawati diperoleh hasil bahwa peserta didik normal cenderung 

                                                             
7Merrell K dan Gimpel G, A Social Skills of Children and Adolescents. (New York: 

Psychology Press, Meyer, 2013), h. 14. 

8Geldard K dan Geldard D, Konseling Anak-anak, terj. oleh Widijanto, G dan Yuwono, L. 

(Jakarta: Indeks), h. 56. 
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kurang mampu memahami keadaan anak berkebutuhan khusus dengan segala 

keterbatasannya dikarenakan kurang terampilnya anak berkebutuhan khusus 

dalam melakukan interaksi sosial. yang diteliti melalui aspek empati.9 

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa keterampilan sosial 

memiliki peranan penting dalam relasi antar teman maupun dengan lingkungan 

sekitarnya. Keterampilan sosial yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memiliki 

perbedaan dan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Bergantung dari jenis 

kalainan individunya, menekankan bahwa peran pendidikan inklusi dalam proses 

stimulasi keterampilan sosial sangat diperlukan dengan melibatkan pendidik yang 

memiliki kompetensi untuk mengelola pendidikan inklusi dalam sebuah Lembaga 

Sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

Peran Pendidikan Inklusi terhadap Keterampilan Sosial Peserta Didik Anak 

Berkebutuhan Khusus di RA Cendekia Berseri Rappocini Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti dapat 

menentukan fokus penelitian dan deskripsi fokus, di bawah ini: 

 

 

 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peran Pendidikan Inklusi Peneliti berfokus hanya mengamati program 

                                                             
9Irawati, Hubungan antara Empati dengan Penerimaan Sosial Peserta didik Reguler 

terhadap Peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas Inkusif (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2015). 
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pendidikan inklusi dalam mengembangkan 

keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus 

yang meliputi rasa tanggung jawab, kerja sama, 

empati, dan kontrol diri di TK Cendekia Berseri 

Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran program pendidikan inklusi di RA Cendekia 

Rappocini Makassar? 

2. Bagaimana peran pendidikan inklusi terhadap keterampilan sosial peserta 

didik anak berkebutuhan khusus di RA Cendekia Rappocini Makassar? 

3. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat peran pendidikan inklusi dalam membentuk keterampilan sosial 

peserta didik anak berkebutuhan khusus? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran program pendidikan inklusi dalam membentuk 

keterampilan sosial di RA Cendekia Rappocini Makassar. 

2. Untuk mengetahui peranan pendidikan inklusi dalam membenuk 

keterampilan sosial peserta didik ABK di RA Cendekia Rappocini 

Makassar. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat 

pendidikan inklusi dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik 

ABK di TK Cendekia. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai permasalahan peran pendidikan inklusi terhadap 

keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus telah dilakukan oleh beberapa 
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peneliti terdahulu membahas berbagai permasalahan di beberapa sekolah yang 

terkait dengan peran pendidikan inklusi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang 

juga menjelaskan mengenai hal tersebut: 

Penelitian dilakukan oleh Jorum Buli - Holmberg telah pada tahun 2016 

tentang Effective Practice in Inclusive and Special Needs Education, dalam hal 

praktek keefektifan mengajar anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa point pertama sebagai pondasi atau pendidikan inklusi yang 

efektif adalah mengenai interaksi sosial baik dengan guru, teman sebaya sangat 

mempengaruhi keefektifan dalam pendidikan inklusi. Hendaknya memiliki 

interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik dengan dukungan yang tepat.10 

Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana interaksi dan 

keterampilan sosial yang baik dapat distimulasi oleh peran dari pendidikan 

inklusi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Wahyuni dan Frieda Maryam 

Mangunsong pada tahun 2017 tentang peran keterampilan sosial dalam 

meningkatkan prestasi akademik peserta didik berkebetuhan khusus di Sekolah 

Dasar Inklusi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterampilan sosial peserta 

didik berkebutuhan khusus dapat sangat mempengaruhi prestasi akademik yang 

dimilikinya.11 Sedangkan pada penelitian ini lebih dispesifikasikan pada 

bagaimana peranan pendidikan inklusi dapat mempengaruhi perkembangan 

keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Idatul Milla pada tahun 2018 tentang 

                                                             
10Buli Jorum, ’’Effective Practice In Inclusive and Special Needs Education”, 

International Journal of  Special education 31, No. 1 (2016) h. 131. https://eric.ed.gov  (Diakses 

22 Juli 2021). 

11Wahyuni Citra. dkk, “Peran Keterampilan Sosial dalam Meningkatkan Prestasi 

Akademik Peserta didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi’ Jurnal Mind Set 9, No. 2, 

(Tuban, 2018) https://joumal.univpancasila.ac.id (Diakses 24 Juli 2021). 

https://eric.ed.gov/
https://joumal.univpancasila.ac.id/
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pengaruh pendidikan inklusi terhadap keterampilan sosial dan self esteem. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus belajar 

bersama-sama dengan peserta didik reguler di dalam satu kelas dan diajar oleh 

guru yang sama dapat berpengaruh terhadap kepedulian, perhatian dan ketaatan 

terhadap peraturan, peserta didik memiliki keterampilan untuk mengendalikan 

tingkah laku dan sikap diri sendiri dan sukses memenuhi tuntutan prestasi dalam 

menyelesaikan berbagai tugas yang diembankan di sekolah.12 Sedangkan pada 

penelitian ini difokuskan kepada signifikasi peran pendidikan inklusi terhadap 

keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus dan perbedaannya adalah 

cakupan lokasi, variabel penelitian dan jenjang pendidikan yang diteliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anindya Purnama telah melaksanakan 

penelitian pada tahun 2017 tentang peningkatan keterampilan sosial melalui 

metode bermain kooperatif di PAUD inklusi. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa ada beberapa metode dalam mengambangkan keterampilan sosial salah 

satunya adalah dengan metode kooperatif yang dilaksanakan di PAUD inklusi. 

Penelitian ini mengungkapkan pula pentingnya keterampilan sosial sebagai hal 

yang mendasar yang harus dikembangkan oleh anak berkebutuhan khusus agar 

mampu meningkatkan kualitas hidupnya.13 Sedangkan pada penelitian ini 

memiliki perbedaan yang terletak pada metode yang diteliti dalam 

mengembangkan keterampilan sosial sedangkan pada penelitian ini meneliti peran 

dari pendidikan inklusi terhadap pengembangan keterampilan sosial anak 

berkebutuhan khusus. 

                                                             

12Milla Idatul, "Pengaruh Pendidikan Inklusi Terhadap Keterampilan Sosial dan Self 

Esteem peserta didik berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar se-Kecamatan Lowokwaru Malang" 

Thesis (UIN maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). h. 36. 

13Purnama Anindya, “Meningkatkan Keterampilan Sosial ABK Melalui Metode Bermain 

Kooperatif di PAUD Inklusi”, Jurnal Teladan 2, No. 1 (Jakarta 2017) http://jounal.unirow.ac.id 

(Diakses 30 Juli 2021). 

http://jounal.unirow.ac.id/
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Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana pada tahun 2020 tentang peran 

pendidikan inklusi dalam membangun karakter grift dan keislaman pada anak 

anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini membahas pentingnya pendidikan 

inklusi bagi beberapa pihak sekolah, bagi anak berkebutuhan khusus dapat 

menjalin interaksi dengan orang lain tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam hal 

pelayanan terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. 

Penanaman karakter sejak anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus 

karena merupakan invertase terbesar di masa depan.14 Sedangkan dalam penelitian 

ini dispesifikasikan pada aspek keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus 

yang kemudian distimulasi dengan peran penting dari pendidikan inklusi. 

Penelitian yang dilakukan Auhad Jauhari pada tahun 2017 mengenai 

pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak 

penyandang disabilitas. Penelitian ini membahas mengenai implementasi 

pendidikan inklusi secara filosofi dan konsep mendasarinya beserta problema dan 

permasalahan15  Perlu disikapi secara bijak baik oleh pendidik maupun orang tua. 

Sedangkan dalam enelitian ini dispesifikasikan pada program pelaksanaan dan 

faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusi di lokasi penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Ariastuti pada tahun 2016 mengenai 

optimalisasi peran sekolah inklusi. Penelitian ini membahas mengenai pengabdian 

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada guru mengenai alat 

permainan edukatif juga diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Hasil 

penelitiaanya menunjukkan bahwa jumlah dan lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) 

                                                             

14Yuliana, “Peran Pendidikan Inklusi dalam Membangun Karakter Grit dan Keislaman 

pada Anak Berkebutuhan Khusus”, Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 2, (Purwekerto 

2020).  

15Jauhari Auhad, “Pendidikan Inklusi sebagai Altematif Solusi Mengatasi Permasalahan 

Sosial Anak Penyandang Disabilitas”, Journal of social science teaching 1, No. 1 (Jawa Tengah 

2017) http://jounal.iainkudus.ac.id (Diakses 18 Agustus 2021). 

http://jounal.iainkudus.ac.id/
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dan TK-LB masih terbatas sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus banyak 

tersebar di hampir setiap daerah.16 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

adalah fokus penelitian pada perkembangan afektif yaitu keterampilan sosial 

peserta didik anak berkebutuhan khusus yang terdapat pada lokasi penelitian. 

Penelitian dilakukan oleh Tarindra Puspa Wijayanti, Wiwi Afita dan 

Grehas Wilantanti pada tahun 2019 mengenai pengaruh sekolah inklusi terhadap 

kepekaan sosial peserta didik sekolah dasar dengan metode yang digunakan 

deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sekolah inklusi 

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 37,5 % terhadap kepekaan sosial anak 

pada lokasi penelitian, hal ini berarti keberadaan sekolah inklusi memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kepekaan sosial anak.17 Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang 

digunakan dalam pengambilan data. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian dapat diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang pendidikan inklusi anak usia dini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang tua yang paling 

utama dalam memberikan pemahaman tentang peran pendidikan inklusi dan 

stimulasi dalam mengembangkan keterampilan sosial. 

b. Bagi Peserta didik 

                                                             

16Ariastuti Reni, “Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi”, Jurnal Pengabdian pada 

Masyarakat 1, No. 1 (Surakarta 2016) http://ppm.ejoumal.id. (Diakses 19 Agustus 2021). 

17Tandriana Puspa Wijayanti. Dkk, “Pengaruh Sekolah Inklusi terhadap Kepekaan Sosial 

Peserta didik Sekolah Dasar”, Jurnal Penelitian Penddikan 1, No. 1 (Semarang 2019) 

https://ejoumal.upi.edu Diakses 19 Agustus 2021). 

http://ppm.ejoumal.id/
https://ejoumal.upi.edu/
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Hasil penelitian ini membantu peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan sosial pada sekolah inklusi, memperluas pengetahuan peneliti serta 

menjadi masukan mahapeserta didik pendidikan islam anak usia dini dan umum 

untuk mempersiapkan diri terjun pada dunia masyarakat dengan memahami peran 

pendidikan inklusi. 

c. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya 

peran pendidikan inklusi sehingga memiliki kemampuan dalam meningkatkan 

keterampilan sosial peserta didik melalui pengoptimalan peran pendidikan inklusi. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sumber 

referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang pendidikan inklusi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Pendidikan Inklusi 

1. Pengertian Peran pendidikan Inklusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran memiliki arti pemain 

sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.1 Menurut Soerjono Soekanto 

peran  adalah aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka disebut telah melaksanakan 

perannya.2 Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan peran adalah terlaksananya hak dan kewajiban yang sesuai 

dengan kedudukan, status dan fungsi sosial seorang manusia. Peran adalah 

aktivitas yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam 

suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Sebagaimana 

termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang 

Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa, yakni: 

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan 
dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti 
pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara 
bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.3 

 

                                                             

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2016), h. 347. 

2Soejono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243. 

3Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 200 

tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan 

atau Bakat Istimewa,”dalam Direktorat PPK-LK, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusi (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011),  h. 14-15. 
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Pendidikan inklusi merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menggabungkan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal 

pada umumnya dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan inklusi merupakan 

penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di 

kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, 

apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya4 

Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan mempersyaratkan 

agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler 

bersama-sama teman seusianya. Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan 

dididik bersama-sama anak lainnya (normal untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya, model pendidikan inklusi berupaya memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua anak. Jika sekolah reguler dengan orientasi inklusi 

merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, 

menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusi dan 

mencapai pendidikan untuk semua (education for all).5 

Berdasarkan pernyataan tersebut  pendidikan inklusi pendidikan bertujuan 

memastikan semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan 

efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh 

masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Pendidikan 

inklusi selayaknya merangkul mereka yang termarginalkan untuk mendapatkan 

pendidikan yang memiliki kualitas. Pendidikan inklusi dikembangkan berdasarkan 

paham yang fundamental bahwa setiap individu masyarakat dapat belajar, 

tumbuh, dan berkembang peserta didik tanpa melihat latar belakang dari peserta 

                                                             

4Staub, Peek, What are the Outcomes for Nondisable, (London: SAGE Publication, 

2007), h. 71. 

5Suyanto, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, (Jakarta: Departemen 

Jenderal Mendikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), h. 4. 
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didik tersebut. Pendidikan inklusi merupakan wujud nyata dari kesempatan untuk 

belajar bagi individu yang minoritas dan terkucilkan.  

2. Model Pendidikan Inklusi 

Model adalah contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan atau 

dibuat.6 Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan 

sesuatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau 

idealisasi. Model pembelajaran inklusi merupakan suatu ragam layanan 

pembelajaran optimal untuk semua anak dalam mengembangkan potensinya .  

Menurut Subagya pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki dua model. 

Pertama yaitu model inklusi penuh (full inclusion). Model ini menyertakan 

peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual 

dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusi parsial (partial inclusion). Model 

parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian 

pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian dalam kelas-kelas 

pull out dengan bantuan guru pendamping khusus.7 

Model pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu 

model pendidikan inklusi moderat. Pendidikan inklusi moderat yang dimaksud 

yaitu pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. 

Model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Mainstreaming 

merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan 

khusus (Sekolah Berkebutuhan Khusus) dengan pendidikan reguler.  

Model pembelajaran inklusi yang mengedepankan program pembelajaran 

yang diindividualisasikan (PPI) sebagai alih bahasa dari Individualized 

                                                             

6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2016), h. 347. 

7Subagya, Pusat Sumber Pendidikan Khsusus Peran dan Tugas Guru Pembimbing 

Khusus (Jakarta: Pokja Pendidikan Inklusi Prov. Jateng, 2015), h.32. 
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Educational Program (IEP). Program individualisasi merujuk pada suatu program 

pengajaran dimana peserta didik bekerja dengan tugas-tugas yang dengan kondisi 

dan motivasinya.8 Hal ini menunjukkan bahwa PPI memiliki prinsip program 

pembelajaran yang didasarkan kepada setiap kebutuhan individu. Program yang 

diberikan merupakan pembelajaran yang dikorelasikan dengan kebutuhan dari 

peserta didik itu sendiri. 

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model 

pendidikan inklusi lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusi 

sama dengan mainstreaming. Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi 

dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut: 

a. Kelas Reguler Penuh. Model kelas reguler penuh adalah model pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus bertemu dengan anak tanpa berkebutuhan khusus 

sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama 

b. Kelas Reguler dengan Cluster. Model kelas reguler dengan cluster yaitu anak 

berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam 

kelompok khusus.  

c. Kelas Reguler dengan Pull Out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama 

anak normal di kelas reguler  dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu 

tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama 

dengan guru pembimbing khusus.  

d. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out. Anak berkebutuhan khusus belajar 

bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan 

dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk 

belajar bersama dengan guru pembimbing khusus.  

                                                             

8Rusyani Endang, Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusi Melalui 

Program Pendidikan yang Diindividualisasikan dan Sistem Pendukungnya. (Jakarta: 2009), h.46. 
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e. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian. Cara atau model ini adalah 

dengan mengelompokkan anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus 

pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar 

bersama anak lain (normal) di kelas reguler.  

f. Kelas Khusus Penuh di Sekolah Reguler. Model pembelajaran kelas khusus 

penuh di sekolah reguler adalah anak berkebutuhan khusus belajar di dalam 

kelas khusus pada kelas reguler. 9 

Pendidikan inklusi tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus 

berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi 

penuh), hal ini dikarenakan sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di 

kelas khusus atau ruang terapi dengan perbedaan kelainannya yang berat, 

mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler 

(inklusi lokasi). 

3. Aspek-Aspek Pendidikan Inklusi 

Menurut Thurstone menyatakan bahwa ada beberapa aspek-aspek 

pendidikan inklusi diantaranya sebagai berikut: 

a. Komponen Kognitif 

Menurut Solichin dalam Larenzo M ranah kognitif adalah ranah yang 

berkaitan dengan aspek-aspek nalar dan berfikir yang bersifat intelektual. Ranah 

kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, 

dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

 Menurut Larenzo M ranah afektif adalah ranah yang mencakup aspek-aspek 

yang berberntuk emosional, seperti perasaan, sikap, minat dan kepatuhan terhadap 

                                                             
9Subagya, Pusat Sumber Pendidikan Khsusus Peran dan Tugas Guru Pembimbing 

Khusus, (Jakarta: Pokja Pendidikan Inklusi Prov. Jateng, 2015), h.72. 
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moral. Ranah afektif mencakup penerimaan, sambutan, tata nilai, 

pengorganisasian, dan karakteristik. 

c. Ranah Psikomotorik 

Menurut Larenzo M ranah psikomotorik adalah ranah yang mencakup 

aspek-aspek keterampilan yang berhubungan fungsi sistem saraf dan otot. Ranah 

psikomotorik meliputi kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan 

menciptakan.10 

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat tiga aspek yang membangun proses 

terlaksananya pendidikan inklusi yaitu ranah kognitif yang berupa pemikiran 

pemahaman, afektif yaitu komponen yang berkaitan dengan sosial dan emosional 

dan psikomotorik yaitu kecenderungan berperilaku dan bersikap terhadap suatu 

objek. Ketiga ranah ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik 

berkebutuhan khusus dengan demikian ketika aspek tersebut menjadi acuan dalam 

penelitian. 

4. Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Islam 

Pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang 

mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang sebayanya di 

suatu lingkungan sekolah yang sama dan pengan pembelajaran yang berbeda 

dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan. 

Pendidikan berhak diperoleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa 

membeda-bedakan ras, suku, strata sosial ataupun keadaan fisik dan psikis 

manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 13 

 

 

                                                             
10Larenzo, “Sistem Monitoring Kognitif, Afektif, Psikomotorik Peserta didik Berbasis 

Android”, Journal Teknik Informatika 43, no. 1 (Maret 2016) h. 186. https://medianeliti.com 

(diakses 02 September 2021). 

https://medianeliti.com/
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انُْثٰىيٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ  قبَاَۤىِٕلَ لِتعََ كُمْ شعُوُْبً عَلْنٰ وَجَ  نْ ذكََرٍ وَّ ارَفوُْا ۚ انَِّ اكَْرَمَكُمْ ا وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ِ اتَْقٰىكُمْ ۗانَِّ اللّٰه  عِنْدَ اللّٰه
 

Terjemahnya:  

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.11 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memberikan perintah agar 

saling mengenal (ta’aruf) dengan siapaun tanpa memandang latar belakang 

ekonomi, sosial, ras, susku, bangsa dan agama. Konsep Islam yang universal ini 

memberikan pemahaman akan sikap toleransi yang perlu ditumbuhkan di dalam 

diri. Ayat tersebut sangat jelas memaparkan bahwa pada dasamya manusia di 

hadapan Allah adalah sama dan justru hanya tingkat ketaqwaan menyebabkan 

manusia mulia di hadapan Allah swt.  

Manusia merupakan individual difference yang berarti berbeda satu 

dengan yang lainnya. Tuhan menciptakan perbedaan diantara manusia supaya 

membangun sikap Kerjasama dan saling melengkapi satu sama lain di muka bumi 

dengan segala keterbatasan keberadaannya. Peserta didik berkebutuhan khusus 

membutuhkan layanan pendidikan inklusi dikarenakan pada hakikatnya manusia  

individual difference tidak memiliki kesamaan satu sama lain diberikan fitrah 

masing-masing yang berbeda, baik emosional, interlektual, maupun spiritualnya. 

  

B. Keterampilan Sosial 

1. Pengertian Keterampilan Sosial 

Social skills ataupun yang dimaknai sebagai keterampilan sosial 

                                                             
11Mushaf Alhilali, Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya (Depok: Alfatih, 

2002), h. 519. h. 517. 
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merupakan sebuah kemampuan dalam melakukan interaksi sosial baik secara 

verbal ataupun non verbal, dan pola pikir yang positif.12 Lingkungan sosial 

memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai pembentukan aspek kehidupan 

manusia terutama dalam interaksi dengan individu lain. Manusia senantiasa 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kelompok sosialnya. Memiliki 

keterampilan sosial memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan manusia. 

Menurut Rina Diahwati menjelaskan bahwa keterampilan sosial merupakan hal 

yang sangat penting bagi setiap peserta didik untuk memiliki relasi yang positif 

dengan teman sebaya pada waktu kanak-kanak pertengahan serta akhir, seperti 

keikutsertaan dalam interaksi yang positif dengan teman sebaya, menyelesaikan 

konflik, serta memiliki persahabatan. Relasi positif di sekolah inklusi tidak hanya 

pada sesama peserta didik berkebutuhan khusus, melainkan relasi positif dengan 

seluruh peserta didik, baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta 

didik regular.13 Peserta didik sebagai makhluk sosial yang memiliki lingkungan 

yang memerlukan interaksi dan komunikasi membutuhkan stimulasi relasi yang 

positif dalam membangun aspek-aspek kehidupan. 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk berbagi, saling 

membantu, berinisiatif, meminta tolong, dan mengucapkan terimakasih individu 

yang memiliki keterampilan sosial kurang, akan menyebabkan masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan, Kesehatan fisik, Kesehatan mental, hubungan 

sosial dan kualitas hidup.14 Keterampilan sosial adalah faktor utama dalam 

                                                             
12Nugraini, “Keterampilan Sosial Menjaga Kesejahteraan Psikologis Pengguna Internet”, 

Jurnal Psikologi 43, no. 1 (Maret 2016) h. 186. https://scholar.google.co.id (diakses 02 September 

2021). 

13Rina Diahwati, “Keterampilan Sosial Berkebutuhan Khusus di SEkolah Inklusi’, Jurnal 

Pendidikan, vol. 1 no. 1 (Agustus 2016) h. 186. https://scholar.google.co.id (diakses 03 September 

2021). 

14Dwi Nikma Puspita, “Pelatihan Keterampilan Seosial untuk Menurunkan Agresif 

Anak”, Jurnal Psikologi Tabularasa, vol. 9 no. 1 (April 2016) h. 186. https://jumal.unmer.ac.id 

(diakses 07 September 2021). 

https://scholar.google.co.id/
https://scholar.google.co.id/
https://jumal.unmer.ac.id/
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mengadakan hubungan sosial dengan lingkungan yang meliputi kegiatan 

berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan bersikap.15 Setiap individu perlu memiliki 

keterampilan sosial, begitu juga dengan peserta berkebutuhan khusus untuk 

menjalani hidup di lingkungan masyarakat, karena hidup manusia sebagai 

makhluk sosial akan membutuhkan orang lain. Keterampilan sosial didapatkan 

dengan proses belajar melalui rangsangan yang sesuai dengan perkembangannya 

yang distimulasi dengan baik dengan lingkungan formal, informal ataupun 

nonformal peserta didik. 

Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin 

hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, 

mendengarkan atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik 

(feedback), memberi dan menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang 

berlaku, dan sebagainya.16Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

definisi konseptual keterampilan sosial adalah suatu kemampuan dalam 

melakukan interaksi sosial baik secara verbal maupun nonverbal yang dapat 

diterima atau ditanggapi serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan 

kemampuan proses berpikir yang diekspresikan secara kultural seperti membantu 

orang lain, berbai, membantu seseorang dan mengungkapkan simpati. 

2. Aspek Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial memiliki lima aspek. Dalam hal ini empat aspek 

menjadi tolak ukur tinggi rendahnya keterampilan sosial, di bawah sebagai 

                                                             
15Amalia Nurul Rizki, “Profit Keterampilan Sosial untuk Anak Autis di Sekolah 

Penyelengga Prgram Inklusi SPPI Kota Yogyakarta”, Jurnal Psikologi Tabularasa, vol. 7 no. 1 

(April 2016) h. 186. https://scholar.google.co.id (diakses 07 September 2021). 

16Paiji, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta didik Melalui Permainan 

Tradisional Congkak”, Jurnal Studi Sosial, vol. 1 no. 2 (Juli 2016) h. 186. https://e-

joumal.unipma.ac.id (diakses 05 September 2021). 

https://scholar.google.co.id/
https://e-joumal.unipma.ac.id/
https://e-joumal.unipma.ac.id/
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berikut: 

a. Kerja Sama (Cooperation) 

Kerja sama merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap peserta 

didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, karena hal tersebut dapat 

menstimulasi peserta didik dalam merasakan, memahami dan melaksanakan 

aktivitas. Kerja sama mampu mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan 

dalam berinteraksi, serta melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru ditemui. Memiliki kemampuan dasar dalam bekerja sama 

merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak usia dini 

dalam melakukan hubungan sosial. Tercapainya dan terlaksananya tugas 

perkembangan dipengaruhi pada penanaman dan pembiasaan karakter anak pada 

tahap perkembangan awal awal yaitu pada usia dini. 

b. Tanggung Jawab (responsibility) 

Tanggung Jawab merupakan nilai-nilai moral penting dalam kehidupan 

manusia yang juga perlu ditanamkan pada diri peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik harus bertanggung jawab kepada pendidik, orang tua, 

diri sendiri dan lingkungan. Sikap tanggung jawab yang mendasar perlu 

ditanamkan pada proses pembelajaran peserta didik pada usia dini sebagai 

stimulasi awal supaya peserta didik dapat menyadari dan melaksanakan apa yang 

sudah ditugaskan kepadanya dengan sebaik-baiknya agar mencapai hasil yang 

maksimal. 

 

c. Empati (Empaty) 

Empati merupakan suatu kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk 

merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain jika dalam posisi dan situasi orang 

tersebut. Empati mempunyai makna memposisikan diri pada posisi dan kondisi 
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orang lain. Meskipun mempunyai kepribadian yang memiliki empati bukanlah hal 

yang mudah, tetapi memiliki empati sangat perlu jika seseorang ingin memiliki 

rasa kasih kepada orang lain serta ingin memahami dan memiliki lingkup sosial 

yang baik. 

d. Kontrol Diri (Self-Control) 

Kontrol Diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan 

membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan untuk mengontrol dan 

mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi kondisi untuk 

menampilkan dan melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk mengendalikan 

perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah 

perilaku agar sesuai untuk orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, menutup 

perasaannya.17 Berdasarkan penjelasan tersebut mengidentifikasikan bahwa aspek 

yang mempengaruhi keterampilan menurut Gresham dan Elliot yaitu kerja sama 

yang merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai, tanggung 

jawab yang merupakan stimulasi awal agar peserta didik memiliki  kesadaran atas 

apa yang sudah ditugaskan kepadanya, empati merupakan modal utama untuk 

memiliki lingkungan sosial yang baik dan kontrol diri yang merupakan perilaku 

dalam pengelolaan emosi di dalam diri. Menurut Purwandari, menjelaskan ada 

tujuh aspek keterampilan sosial berdasarkan diversity awareness sebagai berikut: 

a. Kemampuan Empati 

Kemampuan empati merupakan kapasitas mengambil peran orang lain dan 

mengadopsi prespektif orang lain dihubungkan dengan diri sendiri. Para peneliti 

lain menyebut empati dengan mengacu kepada kemampuan kognitif untuk 

memahami kondisi mental dan emosional orang lain. 

                                                             
"Rina Diahwati dkk, “Keterampilan Sosial Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi”, 

Jurnal Pendidikan, vol. 1 no. 1 (Agustus 2016) h. 186. https://scholar.google.co.id (diakses 03 

September 2021) 

https://scholar.google.co.id/
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b. Komunikasi dan Interaksi Sosial 

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya akan 

membutuhkan komunikasi dengan manusia lain, maka terbentuklah pola 

komunikasi dan interaksi. 

c. Mengendalikan Agresi 

Peserta didik dapat belajar untuk tidak melakukan agresi dalam situasi dan 

kondisi tertentu atau belajar menahan agresivitasnya. Hal ini dilakukan dengan 

menyadari adanya punishment atau hukuman. 

d. Sikap Terbuka 

Sikap Terbuka merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, 

serta mau menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Orang yang bersikap 

terbuka menunjukkan kebesaran hati. 

e. Perilaku Membantu 

Perilaku membantu mau berinisiatif menawarkan bantuan kepada teman 

yang sedang membutuhkan bantuan dan mau berbagi kepada temannya. 

f. Memahami Diri 

Memahami Diri yaitu situasi yang dialami individu dimana seorang 

mengenal tentang potensinya baik potensi fisik maupun potensi psikisnya 

sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya. 

g. Perilaku Mau Belajar 

Perilaku mau belajar yaitu suatu aktivitas mental atau psikis berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.18 Penjelasan 

                                                             
18Tin Suharmin dkk, “Pengembangan Pengukuran Keterampilan Sosial Peserta didik 

SEkolah Dasar Inklusi Berbasis Diversity Awareness”, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 1, no. 1 

(Maret 2017) h. 186. https://scholar.google.co.id (diakses 03 September 2021). 

https://scholar.google.co.id/
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tersebut keterampilan sosial meliputi kemampuan empati, komunikasi dan 

interaksi sosial, mengendalikan agresi, sikap terbuka, perilaku membantu, 

memahami diri, perilaku mau belajar.  

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) yang merupakan 

kriteria minimal tentang kemampuan yang dicapai anak, memberikan batasan 

standar pada kemampuan sosial emosional anak meliputi: 

a. Kesadaran diri  yaitu memperlihatkan  kemampuan diri, mengenal perasaan 

sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang 

lain. 

b. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain yaitu kemampuan mengetahui 

haknya, mentaati peraturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab 

atas perilakunya untuk kebaikan sesame. 

c. Perilaku prososial yaitu kemampuan bermain dengan teman sebaya, 

memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat 

orang lain, bersikap kooperatif, toleran dan berperilaku sopan.19 

Berdasarkan penjelasan mengenai standar tingkat pencapaian 

perkembangan (STPPA) dapat disimpulkan bahwa standar perkembangan sosial 

anak meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab dan perilaku prososial. Pada 

penelitian ini menggunakan aspek keterampilan sosial yang dituliskan oleh 

Gresham dan Elliot berdasarkan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan 

anak (STPPA) dengan pertimbangan instrumen yang digunakan observasi dan 

wawancara dengan pendekatan psikologis dan pendidikan sehingga disarankan 

untuk digunakan. 

                                                             
19Nurfadilah. Perkembangan Anak Usia Dini. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Nonformal (Jakarta: 2018). 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 

Menurut Harlock menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam keterampilan sosial, diantaranya sebagai berikut: 

a. Cara Pengasuhan 

Hurlock menjelaskan bahwa rumah adalah tempat menstimulasi 

keterampilan sosial. Orang tua merupakan role model bagi anak dalam segala 

perkembangannya, pola asuh orang tua dapat mempengaruhi bagaimana perilaku 

sosial anak di lingkungan eksternalnya. Kurangnya stimulasi perkembangan sosial 

anak dapat dipengaruhi oleh kurangnya rangsangan yang baik dari lingkungan 

internalnya. 

b. Teman Bermain 

Kehidupan sosial dan kepribadian anak berkembang melalui interaksi 

dengan teman sebaya. Selain keluarga, teman sebaya memiliki peran yang penting 

dalam perkembangan anak. Anak mulai belajar pola perilaku yang digunakan 

untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. 

c. Jenis Kelamin 

Pada awal perkembangan kanak-kanak, anak laki-laki memberikan banyak 

perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak dari pada anak 

perempuan. Anak laki-laki cenderung banyak menunjukkan amarah yang hebat 

dari pada anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan 

sosialnya anak laki-laki cenderung memiliki lingkungan sosial yang banyak 

memiliki konflik pada usia dini.20 Berdasarkan penjelasan berikut dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu keluarga, teman bermain dan jenis kelamin. Faktor tersebut memberikan 

                                                             
20Silvia Dyah Nur Octavia Putri, “Keterampilan Sosial pada Taman Kanak-Kanak 

Tahfidz”, Jurnal Psikologi Integrat'd 2, No. 1 (Juni 2014) http://eioumal.uin-suka.ac.id (diakses 20 

September 2021). 

http://eioumal.uin-suka.ac.id/
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banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan sosial. Lingkungan sosial 

dapat mempengaruhi baik dan buruknya terhadap perilaku peserta didik itu 

sendiri. 

C.  Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan atau 

gangguan pada proses perkembangannya, baik pada aspek kognitif, afektif 

maupun pada aspek psikomotorik. Gangguan atau hambatan tersebut dapat berupa 

retardasi keterbelakangan mental, kesulitan dalam belajar, gangguan emosional 

atau perilaku, gangguan bahasa dan bicara, gangguan pendengaran, gangguan 

penglihatan, gangguan fisik, serta keberbakatan. Gangguan dan hambatan yang 

dimiliki individu membuat individu memiliki kebutuhan khusus yang berbentuk 

dukungan sosial, bantuan fasilitas, pendidikan dan latihan khusus untuk dapat 

menjalani kehidupannya seperti orang-orang normal.21 

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan pelayanan 

khusus, agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara baik dan optimal. 

Konsep anak berkebutuhan khusus (children with special needs) memiliki makna 

dan lingkup lebih luas dibandingkan dengan konsep anak luar biasa.22 Anak 

berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan anak pada 

umumnya yang memiliki usia yang sama. Perbedaan tersebut terjadi dalam 

beberapa hal, seperti proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami 

kesulitan atau penyimpangan baik fisik, mental intelektual, sosial maupun 

                                                             

14Herdiana Indrijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini, (Cet. II; 

Jakarta: 2017), h. 118. 

22Kustawan, Dedy, Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya (Jakarta: Luxima 

Metro Media, 2012). h. 23. 



29 
 

 

emosionalnya.23 Peneliti menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah 

individu yang memiliki hambatan, gangguan ataupun kekhususan yang 

membedakan dirinya dengan individu normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus 

memiliki hak istimewa dengan perbedaan yang meliputi kekhususan pada bagian 

fisik, mental dan intelektual maupun sosial dan emosional, kekhususan tersebut 

harus difasilitasi dan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya.  

2. Kriteria Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ialah mereka yang memiliki 

gangguan dalam proses perkembangannya baik pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

07 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) menjelaskan: 

Peserta didik yang memiliki kelainan yang dimaksud  dalam ayat (1) terdiri 
atas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, 
berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, 
menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan yang lainnya, 
memiliki kelainan lainnya, tunaganda.24 

Menteri Pendidikan Indonesia menjelaskan ada beberapa kriteria dari anak 

yang memiliki kebutuhan khusus yang terangkum di dalam peraturan. Klasifikasi 

tersebut didasarkan pada tingkat kelainan anak yang memiliki hak dalam 

melaksanakan pendidikan dengan baik dan layak sebagai berikut: 

a. Tunanetra 

Tunanetra atau disebut dengan visual impairment. Menurut Hunt dan 

Marshall menyatakan bahwa visual impairment adalah suatu hambatan pada indra 

penglihatan, yang walaupun sudah dibantu menggunakan alat bantu tertentu 

                                                             
23Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Yrama Widya, 

2012), h. 56. 

24Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 200 

tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan 

atau Bakat Istimewa,”dalam Direktorat PPK-LK, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusi (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011),  h. 14-15. 
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seperti kacamata dan lensa kontak, kelemahan ini tetap memberikan pengaruh 

yang kurang baik terhadap proses dan hasil pendidikan penderitanya.25 Tunanetra 

adalah kondisi seseorang yang memiliki hambatan dalam indra penglihatan, 

berdasarkan golongannya tunanetra terbagi kepada dua yaitu buta total dan masih 

punya sisa penglihatan. 

b. Tunarungu dan Tunawicara  

Menurut Sastra Winata seseorang dikatakan menderita gangguan 

pendengaran, atau yang biasa disebut sebagai tunarungu, apabila ia mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, yang disebabkan oleh 

kerusakan fungsi sebagian atau seluruh alat-alat pendengarannya.26 Tunarungu 

dan tunawicara memberikan akibat terkendalanya banyak aspek di dalam 

kehidupan, sehingga seseorang yang tunarungu memerlukan adanya stimulasi dan 

bimbingan pendidikan secara khusus. Hambatan pendengaran merupakan 

hambatan yang cukup besar bagi perkembangan berbahasa seseorang atau disebut 

dengan tunawicara sehingga berpengaruh pula pada perkembangan sosialnya. 

c. Tunadaksa 

Penderita tundaksa merupakan seseorang yang mengalami hambatan yang 

diakibatkan oleh kondisi tubuhnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain. 

Penderita ini mengidap kelainan pada tulang, persendian, atau urat saraf 

penggerak otot-otot di dalam tubuhnya sehingga mereka tergolong anak yang 

membutuhkan pelayanan khusus dan pendidikan yang khusus untuk menunjang 

kemudahan dalam proses pembelajaran di segala aspek kehidupannya.27 

                                                             
25Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini Sebuah 

Bunga Rampai (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 123. 

26Herdina Indrajati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini Sebuah 

Bunga Rampai. h. 123-127. 

27Bandi Delphie, dkk. Psikologi Perkembangan Anak Bekebutuhan Khusus (Yogyakarta: 

2009), h. 126. 
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Hambatan yang dimiliki oleh seseorang pengidap tunadaksa menghambat dalam 

menjalani proses pembelajaran, maka dari itu penderita tunadaksa membutuhkan 

pelayanan khusus baik dalam ranah pendidikan maupun aspek kehidupan lainnya. 

d. Tunagrahita 

Penderita dengan tunagrahita atau disebut juga hendaya perkembangan 

memiliki tingkat kecerdasan yang lemah di bawah rata-rata. Penderita tunagrahita 

sulit berperilaku sesuai dengan norma atau ketentuan yang berlaku di masyarakat. 

Penderita tunagrahita sangat membutuhkan bantuan orang lain, mereka sulit 

mengenali isi diri sendiri.  Mereka juga mengalami kesulitan untuk melakukan 

aktivitas seperti orang normal.28 Anak dengan hambatan tunagrahita merupakan 

anak yang memiliki hambatan dalam belajar yang diakibatkan adanya hambatan 

perkembangan intelegensi, mental, emosi, sosial dan fisik. 

e. Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar merupakan gangguan dalam satu atau lebih proses 

psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan 

atau tertulis, yang dimanifestasikan dalam keadaan yang tidak sempurna dalam 

mendengar, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan 

matematis, istilah ini mencakup kondisi seperti ketidakmampuan perseptual, 

cedera otak, disfungsi minimal otak, disleksia dan afasia perkembangan.29 

Kesulitan belajar adalah label yang diberikan kepada anak yang mengalami 

kegagalan dalam situasi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diberikan 

kepada anak yang memiliki kesulitan belajar adalah dengan menyajikan kegiatan-

kegiatan yang dapat mewakili keterampilan gerak dan fungsi persepsi. 

                                                             
28Bandi Delphie, dkk. “Psikologi Perkembangan Anak Bekebutuhan Khusus” h. 126. 

29Bandi Delphie, dkk. Psikologi Perkembangan Anak Bekebutuhan Khusus, h. 134. 
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f. Tunaganda 

Anak yang memiliki hambatan tunaganda merupakan anak yang memiliki 

hambatan lebih dari satu, kelainan perkembangan yang mencakup hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam 

kemampuannya, seperti intelegensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi 

masyarakat.30 Anak dengan tuna ganda merupakan anak yang memiliki kombinasi 

hambatan yang mengganggu aspek kehidupannya dengan kata lain memerlukan 

penanganan yang khusus dari orang sekitar dan lingkungannya. 

g. Autis 

Menurut geniofam, autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan 

isme yang berarti paham. Anak yang memiliki hambatan autis dilatarbelakangi 

oleh kenyataan bahwa anak autis pada umumnya hidup pada dunianya sendiri, 

menikmati kesendirian dan tidak merespons orang-orang sekitar.31 Autis adalah 

salah satu kelompok dari hambatan pada anak yang berupa gangguan pada bidang 

kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial dan perilakunya. Autisme 

memang merupakan gangguan yang mana anak yang memiliki gangguan 

cenderung hanya tertarik pada aktivitas mentalnya sendiri. Autis dapat terjadi 

pada semua individu di kalangan masyarakat. 

h. Lamban Belajar (Slow Learner) 

Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki kemampuan 

intelektual kurang di bawah rata-rata anak pada umumnya dan cenderung 

memiliki perkembangan yang lambat. Lamban belajar mengalami hambatan 

dalam berpikir, merespon rangsangan dan proses adaptasi sosial tetapi masih jauh 

                                                             

30Bandi Delphie, dkk. Psikologi Perkembangan Anak Bekebutuhan Khusus, h. 128. 

31Geniofam, Mengasuh Mensukseskan & Anak berkebutuhan Khusus, (Cet. I; Yogyakarta: 

Garailmu, 2010), h.30. 
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lebih baik dari pada penderita tunagrahita.32 Penderita lamban berpikir cenderung 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat 

menyelesaikan tugas akademik maupun non akademik. Dengan demikian anak 

lamban belajar cukup memerlukan pembelajaran khusus dalam meningkatkan 

potensi yang dimilikinya. 

i. Hiperaktif 

Hiperaktif berasal dari dua suku kata, yaitu hyper berarti banyak dan 

activity yang berarti aktif atau selalu bergerak, mengadakan eksplorasi serta 

respon terhadap rangsangan dari luar. Hiperaktif berarti individu yang memiliki 

aktivitas yang sangat tinggi dan cenderung tidak bertujuan dan cenderung bersifat 

negatif.33 Hiperaktif atau disebut juga dengan istilah Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) anak yang cenderung sering bergerak dan belum 

dapat duduk tenang di kursi, mudah frustasi dengan orang dan kebiasaan baru 

juga mudah terganggu. 

Berdasarkan penjelasan tersebut hiperaktif adalah suatu hambatan atau 

gangguan perilaku yang sangat berlebihan dan tidak bisa terkontrol dengan baik, 

tidak terarah sehingga anak yang memiliki gangguan cenderung tidak bisa 

memusatkan perhatiannya. 

j. Tunalaras 

Tunalaras merupakan individu yang mengalami hambatan dalam 

mengendalikan kontrol sosial dan emosi. Individu tunalaras biasanya memberikan 

tanda perilaku yang cenderung menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan 

aturan yang berlaku di sekitarnya.34 Gangguan tunalaras merupakan suatu kondisi 

                                                             
32Mukhtar Latif, dkk, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 279. 

33Sugiarman dan Baihaqi, Memahami dan Membantu Anak ADHD (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2006), h. 34. 

34M. Ramadhan, Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup untuk Anak 
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anak yang memiliki reaksi yang tidak terkontrol, agresif, dan bahkan selalu 

berusaha untuk menyerang orang lain. 

3. Sasaran Pembelajaran bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus di 

Sekolah Inklusi 

Pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusi 

diarahkan pada tiga aspek sebagai berikut: 

a. Mengajarkan Kebiasaan Regulasi Diri (Work Habit Self-Regulation) 

Anak yang distimulasi untuk dapat melaksanakan aktivitas keseharian dari 

yang paling sederhana sampai pada aktivitas optimal keseharian. Regulasi dapat 

dibangun dengan cara melatih secara continue atau mengatur aktivitas yang akan 

dilakukan dengan baik. Ada tiga cara dalam memunculkan regulasi diri yaitu 

memanipulasi faktor eksternal dengan memberikan reward dan punishment. 

Penilaian didapat dari hasil pengamatan dan evaluasi tingkah laku internal, 

kemudian diberikan penilaian sebagaimana perkembangan anak. 

b. Mengajarkan Kemandirian (Self Help Independence) 

Menstimulasi kemandirian pada anak adalah dengan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri, konsisten dalam 

mengajarkan materi dan menjadi suri tauladan bagi anak berkebutuhan khusus 

yang bisa menjadi role model anak berperilaku agar dapat memberikan bantuan 

yang berbentuk kemampuan anak dalam menghadapi masalahnya ketika dewasa. 

c. Mengajarkan Sosialisasi dan Fungsi Komunikasi (Functional Communication) 

Pemahaman diperlukan bagi pendidik maupun bagi orang tua mengenai 

banyaknya peserta didik yang menginginkan berkomunikasi namun tidak 

mengetahui cara bagaimana memulainya, maka dari itu memberikan latihan 

berkomunikasi yang terstruktur dimulai dari lingkungan terkecil memungkinkan 

                                                                                                                                                                       
Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Jovalitera, 2012), h. 46. 
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dapat membangun kemampuan berinteraksi dengan baik bagi peserta didik yang 

memiliki kebutuhan khusus maupun peserta didik yang normal sekalipun.35 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sosialisasi yang menjadi faktor 

penting yang harus distimulasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Hal 

yang mendasar adalah memberikan pemahaman mengenai keterampilan sosial 

sehari-hari dengan cara pengajaran secara langsung dan tidak langsung. Peserta 

didik yang perlu diajarkan untuk melakukan sosialisasi yang terstruktur, 

komunikatif dan beretika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35Ni’matuzahroh, Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusi (Malang: UMM 

Press, 2016), h. 81. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

proses penyelidikan yang dilakukan untuk memahami masalah manusia, dengan 

berdasar pada gambaran holistik dengan menggunakan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan menyusunnya secara ilmiah.1 Selain 

itu, penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memahami fenomena tentang subjek yang diteliti, seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan hal lainnya secara holistik dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata ataupun bahasa dengan cara atau metode yang alamiah.2 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian 

dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian ilmiah yang hasil dari 

penelitiannya tersebut merupakan masalah umum dalam kehidupan manusia 

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan hal lainnya, kemudian dianalisis 

secara induktif lalu disimpulkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk 

narasi atau kata-kata tertulis dari perilaku maupun keadaan yang diamati. 

Berdasarkan fokus masalah, tujuan, subjek penelitian, dan karakteristik 

data maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis 

penelitian kualitatif. Pilihan pendekatan tersebut didasarkan pada alasan bahwa 

maksud dari peneliti adalah memperoleh dan mendeskripsikan data-data dan 

                                                             
1Muh. Khalifah Mustamin dkk, Metode Penelitian Pendidikan (Makassar: Alauddin 

Press, 2009), h. 2. 

2Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikaan dan Bimbingan Konseling 

(Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2013), h.132. 
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fenomena tentang peran pendidikan inklusi dalam mengembangkan keterampilan 

sosial anak berkebutuhan khusus di sekolah TK Cendekia Berseri di Rappocini, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

2.  Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Cendekia Berseri, Jl. 

Hertasning Blok E10 no.9, Kompleks Gubernur, Tidung, Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan 90222. Sekolah Cendekia Berseri Fullday Children 

School  merupakan salah satu sekolah dengan program pendidikan yang berbasis 

inklusi. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena latar belakang masalah yang 

diangkat berasal dari lokasi tersebut dan pada lokasi tersebut terdapat karakteristik 

khusus sesuai dengan rumusan masalah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologis. Pendekatan psikologis digunakan peneliti untuk mengetahui karakter 

anak yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keterampilan sosial 

anak. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan pendidikan yang 

merupakan pendekatan yang digunakan dalam berbagai ilmu-ilmu pendidikan 

dikarenakan objek utama dalam penelitian ini program pembelajaran dengan 

menelaah bagaimana proses pendidik memberikan pendidikan (transfer of 

knowledge) kepada anak berkebutuhan khusus di TK Cendekia Berseri Rappocini 

Makassar. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, 
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dan merupakan data asli hasil dari penelusuran sendiri secara langsung, bukan dari 

data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain pada waktu maupun 

cara tertentu.3 Maka dapat penulis menyimpulkan bahwa data primer adalah data 

yang diambil dari hasil penelitian penulis secara langsung di lapangan yang 

berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai 

partisipan dan informan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 

mencakup keseluruhan aspek yang akan diteliti dan pertama kali dicatat dan 

diperoleh langsung dari narasumber yaitu hasil wawancara kepada kepala sekolah, 

pendidik, terapis dan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bukan dilakukan oleh 

peneliti secara langsung, melainkan data yang diambil dari sumber lain, seperti 

data dari orang lain, atau dari dokumen.4 Adapun yang menjadi sumber data 

sekunder pada penelitian ini adalah hal yang secara tidak langsung terlibat dalam 

penelitian ini, berupa data yang menunjang data primer yaitu buku, jurnal, 

maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Tingkat relevansi data sangat dipengaruhi oleh jenis metode pengumpulan 

data. Data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian dapat diperoleh dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian dan 

rumusan masalah dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
3Asep Kumiawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdkarya, 

2018), h. 227. 

4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 410. 
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1. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara observasi adalah metode yang 

digunakan untuk mengetahui perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan pada responden yang tidak terlalu besar.5 Observasi dilaksanakan selama 

penelitian berlangsung untuk bisa mengamati secara cermat mengenai program 

pendidikan inklusi sampai evaluasi hasil. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini memiliki tujuan mengamati program pendidikan yang berkaitan 

dengan anak berkebutuhan khusus, program pendidikan inklusi, faktor-faktor 

yang menjadi pendukung dan penghambat peran pendidikan inklusi terealisasikan 

pada lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan 

responden untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data yang dilakukan pada studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan 

yang akan diteliti. Selain itu, wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi 

responden secara terperinci, dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.6 

Dari uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara 

adalah salah satu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh 

data dari responden yang jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara 

yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang akan diteliti. 

Data yang akan dikumpulkan melalui proses wawancara berupa uraian kata yang 

membentuk kalimat. Sasaran-sasaran wawancara dalam penelitian ini diuraikan 

                                                             
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

145. 
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. h.137. 
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sebagai berikut: 1) Wawancara terhadap kepala sekolah untuk memperoleh data-

data mengenai profil sekolah yang meliputi sejarah sekolah, tujuan sekolah, faktor 

pendukung dan penghambat pada program pendidikan inklusi. 2) Wawancara 

dilakukan terhadap pendidik dan terapis guna mendapatkan data-data mengenai 

program pendidikan yang mencakup kurikulum, proses pembelajaran dan model 

pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan sosial berkebutuhan khusus 

dalam aspek kerja sama, tanggung jawab, empati, dan kontrol diri. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dalam 

jenis penelitian sosial. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat historis.7 Penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa arsip dokumen 

dalam bentuk visual yaitu foto-foto yang berkaitan dengan kondisi sekolah dan 

yang berhubungan dengan peran pendidikan inklusi. Penelitian ini data 

dokumentasi digunakan sebagai data pendukung guna mempertegas data hasil 

wawancara dan observasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan manusia sebagai instrumen utama, yaitu 

peneliti itu sendiri. Instrumen manusia pada penelitian kualitatif dipandang lebih 

teliti dan cermat. Sejalan dengan perkataan Sugiyono menyebutkan bahwa 

instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

harus benar-benar dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga mendapatkan 

data yang bersifat empiris. Hasil penelitian yang baik dipengaruhi oleh instrumen 

penelitian yang baik pula. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan harus benar-benar dirancang dan disusun sedemikian 

                                                             
7Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124. 
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rupa sehingga mendapat data empiris. Hasil penelitian yang baik dipengaruhi oleh 

instrumen penelitian yang baik pula. Berikut beberapa instrumen yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.8 Sebagai instrumen utama 

yang mengolah data, peneliti juga menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan pedoman observasi. 

Sebagian landasan penyusunan kisi-kisi penelitian didasarkan oleh buku 

Pedoman Khusus dan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 dan 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)9 yang disesuaikan 

dengan rumusan masalah yang terdapat pada penelian ini, kisi-kisi penelitian 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8Asep Kumiawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Remaja Rosdkarya, 

2009), h. 113. 

9Nurfadillah. Perkembangan Anak Usia Dini. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Nonformal. (Jakarta: 2008). 
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Tabel 3. 1 

Kisi-kisi Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Ruang 

Lingkup 

Indikator Teknik 

Pengum-

pulan Data 

Instrumen Partisipa

n/ 

Informan 

Profil 

Sekolah 

Inklusi 

Gambaran 

umum 

sekolah TK 

Cendekia 

Berseri 

1. Profil 

Sekolah 

 

2. Tujuan 

Sekolah 

 

 

3. Fasilitas 

sekolah 

 

 

4. Struktur 

organisasi 

sekolah 

 

5. Keadaan 

Guru dan 

Peserta 

Didik 

 

6. Kurikulum 

Pendidikan 

Inklusi 

Wawancara 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Wawancara 

dan 

Observasi 

 

Wawancara 

dan 

Observasi 

Pedoman 

wawancara/o

bservasi 

 

Pedoman 

Observasi 

 

 

Pedoman 

Observasi 

 

 

Pedoman 

wawancara/ 

observasi 

 

Pedoman 

wawancara 

Kepala 

Sekolah 

 

 

Kepala 

Sekolah/ 

pendidik 

 

Kepala 

Sekolah 

 

 

Kepala 

Sekolah/ 

Pendidik 

 

Kepala 

Sekolah/ 

Pendidik 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah lembar pengamatan yang berisi item dari segala 

hal yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan yang berkaitan 

dengan peranan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di 

Sekolah Cendekia Berseri, Rappocini, Makassar, baik berupa panca indra yang 

digunakan untuk mengamati maupun alat tulis yang digunakan untuk mencatat 

hasil pengamatan. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

partisipatif dimana peneliti terlibat dalam proses kegiatan program pelaksanaan 

pembelajaran dengan harapan data yang diperoleh akan menjadi objektif, lengkap 



43 
 

 

dan terpercaya. Adapun gambaran yang peneliti adalah keadaan sekolah, proses 

pembelajaran, penggunaan kurikulum, dan proses interaksi sosial peserta didik 

terkhusus anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan terapi bagi anak berkebutuhan 

khusus.  

2. Pedoman Wawancara 

Dalam wawancara, dapat menggunakan beberapa alat bantu atau 

perlengkapan wawancara seperti tape recorder, alat tulis, stopmap plastik, daftar 

pertanyaan, hardboard, surat tugas, surat izin, dan daftar responden serta peta 

lokasi yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data.10 Wawancara 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang kerap digunakan dalam 

penelitian guna mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya 

disamping melakukan pengamatan. Wawancara biasa dilakukan oleh dua orang 

atau lebih yaitu secara berkelompok. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam atau 

wawancara semi terstruktur dengan harapan agar memudahkan pelaksanaan dan 

membuat hasil penelitian yang berupa data menjadi lebih objektif. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur 

menggunakan garis besar pertanyaan yang digunakan terdapat pada pedoman 

wawancara. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik 

wawancara berupa tape recorder, yang berfungsi untuk merekam dan merangkum 

ide yang didapatkan dari partisipan dan informan. Garis besar pedoman 

wawancara yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai peran pendidikan inklusi secara umum 

terhadap anak berkebutuhan khusus? 

b. Bagaimana peran pendidikan inklusi dalam mengembangkan keterampilan 

                                                             
10Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), h. 117. 
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sosial anak berkebutuhan khusus? 

c. Bagaimana gambaran penerapan program pembelajaran pendidikan inklusi di 

TK Cendekia Berseri Rappocini Makassar? 

d. Bagaimana implementasi pendidikan inklusi terhadap perkembangan 

keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus di TK Cendekia Berseri 

Rappocini Makassar? 

e. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pembelajaran di 

TK Cendekia Berseri Rappocini Makassar sebagai sekolah inklusi? 

f. Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program pembelajaran di 

TK Cendekia Berseri Rappocini Makassar sebagai sekolah inklusi? 

3. Alat Dokumentasi 

Dalam kegiatan mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat-alat yang 

dapat menunjang pengumpulan data yang bersifat dokumenter, seperti kamera 

foto, kamera video, dan alat tulis menulis maupun dokumen yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian merupakan 

pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi dalam penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Patton dalam Tohirin, analisis data merupakan proses mengatur 

urutan data, mengklasifikasikannya dalam sebuah pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Adapun dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama 

penelitian berlangsung.11 Sedangkan menurut Lexy analisis data adalah proses 

mengatur data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar sedemikian rupa 

sehingga dapat menentukan tema dan merumuskan hipotesis berdasarkan data 

                                                             
11Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling 

(Jakarta: Raja Graindo Persada), h. 142. 
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yang diperoleh.12 Berdasarkan dua definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

analisis data adalah proses penyusunan data yang semula belum terstruktur 

menjadi sistematis berdasarkan pola, kategori dan satuan dasar tertentu. 

Lebih lanjut, Huberman dan Miles menyatakan bahwa terdapat tiga 

langkah dalam melakukan analisis data, yang kemudian disebut dengan model 

interaktif. Adapun ketiga langkah tersebut adalah; (1) Reduksi data; (2) Penyajian 

data; dan (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah uraian 

mengenai ketiga langkah-langkah tersebut:13 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis 

di lapangan. Maka dari itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian 

dilaksanakan. 

2. Penyajian Data 

Display data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display 

data dalam penarikan kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian 

atau peristiwa yang teijadi di masa lampau. 

3. Kesimpulan/verifikasi 

Kegiatan inti dalam sebuah penelitian adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi 

makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.14 

                                                             
12Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. h. 

141. 

13Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara 

Pratama, 2009), h. 147. 

14Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 393. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan 

dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil 

penelitian tersebut yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Peneliti 

menggunakan beberapa cara dalam menguji keabsahan data, yaitu: 

memperpanjang waktu keikutsertaan di lapangan, meningkatkan ketekunan 

pengamatan, dan melakukan triangulasi.15 

Konsep penelitian kualitatif, peneliti seharusnya melakukan analisis data 

sepanjang proses pengumpulan data, maka sudah seharusnya peneliti 

memperpanjang waktu saat melakukan penelitian di lapangan serta meningkatkan 

ketekunan dalam melakukan pengamatan, karena dengan ketekunan yang 

maksimal akan mempengaruhi keakuratan data. 

Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi dalam menentukan data 

yang lebih akurat. Triangulasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data 

dengan menggunakan metode yang berbeda dalam sebuah data atau informasi 

yang sama. Digunakannya metode yang berbeda diartikan bahwa jika telah 

mendapatkan informasi tentang suatu aspek yang diperoleh pada tahap pertama, 

maka digunakan lagi metode yang lainnya pada tahap selanjutnya untuk 

memperoleh informasi pada aspek yang sama.16 

Maka penulis menyimpulkan bahan triangulasi adalah penggunaan metode 

yang berbeda akan tetapi memperoleh data yang sama maksudnya adalah 

mengumpulkan data beberapa kali dengan cara yang berbeda, agar data yang 

diperoleh dari berbagai cara tersebut dapat dikategorikan sebagai data yang 

akurat. Terakhir, peneliti juga menggunakan member checking sebagai alat yang 

                                                             

15Muri Yusuf,  Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan Penelitian Gabungan. h. 394. 

16Muri Yusuf,  Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan Penelitian Gabungan. H. 395 
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dapat digunakan untuk membantu meningkatkan akurasi, kredibilitas, dan 

validitas data yang diperoleh nantinya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum RA Cendekia Berseri Rappocini Makassar 

Sekolah Cendekia Berseri merupakan sekolah dengan program pendidikan 

inklusi di Kota Makassar. Sekolah Cendekia Berseri memiliki program dan 

fasilitas yang mumpuni untuk mendukung proses pembelajaran dan kualitas 

pendidikan yang baik. Sekolah Cendekia Berseri mengedepankan program 

pendidikan yang ramah anak dan berorientasi pada kebutuhan anak. Bersahabat 

menjadi salah satu yang mendasari filosofi Sekolah Cendekia Berseri terbentuk, 

sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama, sehingga 

Sekolah Cendekia Berseri berdiri pada tahun 2014 menerima anak berkebutuhan 

khusus yang beragam sebagai peserta didiknya. 

Tabel 4. 1  

Profil RA Cendekia Berseri 

Profil Sekolah Keterangan  

Nama  Sekolah Cendekia Berseri 

Status Sekolah Fullday Inclusive School 

Tahun Berdiri 2014 

Alamat Sekolah  

Jalan Jl. Hertasning Blok E10 No. 9. 

Perumahan  Kompleks Gubernur 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota Makassar 

Kecamatan Rappocini 

Kelurahan/Desa Tidung 
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Identitas Kepala Sekolah  

Nama Lengkap Zamzani, S.Pd. 

Pendidikan Terakhir S. Pd. 

Visi dan misi dari RA Cendekia Berseri merupakan perwujudan program-

program yang telah dirancang selama satu tahun oleh sekolah, dengan berupaya 

terjalinnya komunikasi yang baik antara seluruh warga sekolah dengan harapan 

terwujudunya visi, misi dan tujuan sekolah dalam memberikan pendidikan dan 

program pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik. Visi, 

misi dan tujuan RA Cendekia Berseri sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 

Visi dan Misi RA Cendekia Berseri 

Visi, Misi, dan Tujuan 

Sekolah 

Keterangan 

Visi Membentuk generasi yang akhlakul karimah, 

tangguh, cerdas dan kreatif yang membawa 

perubahan positif bagi diri sendiri serta 

lingkungan berbangsa dan bernegara. 

Misi a. Menanamkan nilai keagamaan akhlakul 

karimah sehingga mampu berfikir, 

bertutur, dan bersikap benar. 

b. Memberikan stimulasi yang tepat untuk 

meningkatkan potensi dan kreativitas 

anak. 

c. Menjadi rekan keluarga serta fasilitator 

pendidikan dan pengasuhan dalam 

menunjang tumbuh kembang anak. 

d. Menghadirkan pendidikan yang ramah dan 

menyenangkan terhadap setiap anak. 
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Tujuan a. Sebagai sekolah yang akan membentuk 

akhlakul karimah serta menunjang tinggi 

nilai keagamaan. 

b. Membangun sekolah fullday inclusive 

dengan tujuan setiap anak tidak memiliki 

hambatan dengan kondisi apapun untuk 

menempuh pendidikan dengan adanya unit 

stimulus anak di sekolah ini. 

c. Menghindarkan paparan gadget sedini 

mungkin pada anak dengan tidak 

memberlakukan penggunakan gadget bagi 

anak sekolah. 

d. Menjadi fasilitator pendidikan dan 

pengasuhan dalam perkembangan dan 

tumbuh kembang anak. 

e. Menciptakan suasana yang nyaman dan 

ramah sehingga anak akan merasa betah 

dan senang di sekolah. 

 

1. Fasilitas Sekolah Cendekia Berseri 

 Fasilitas yang terdapat di Sekolah Cendekia Berseri berupa sarana dan 

prasarana yang cukup mendukung terhadap program pembelajaran termasuk pada 

perkembangan sosial peserta didik. Hal tersebut cukup menunjang perkembangan 

peserta didik di Sekolah Cendekia Berseri terutama anak berkebutuhan khusus. 

Sekolah Cendekia Berseri memiliki fasilitas yang cukup mumpuni dalam 

perkembangan anak berkebutuhan khusus yaitu ruang Cendekia Care sebagai 

salah satu unit program psikologi bagi semua peserta didik terutama peserta didik 

anak berkebutuhan khusus yang melayani screening dan terapi bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus, ruangan yang cukup kondusif dan luas untuk proses 
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pembelajaran namun disayangkan keamanan pada dinding tidak diberikan 

cladding atau perekat yang berfungsi untuk menghindari peserta didik 

berkebutuhan khusus membenturkan kepala atau self harm ketika tantrum, kondisi 

kantor dan ruangan kepala sekolah, play ground, dan lapangan yang cukup luas. 

Ubin yang digunakan di Ra Cendekia berseri cukup memfasilitasi peserta didik 

berkebutuhan khusus namun disayangkan penggunaan ubin pemandu untuk 

tunanetra kurang mendukung dikarenakan kondisinya kurang baik. Fasilitas 

pendukung proses pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan edukasi baik untuk 

pendidik maupun untuk orang kanolatua yang membahas mengenai dunia anak 

dan umum seperti penanganan anak berkebutuhan khusus yang diberikan oleh Ibu 

Trisnawaty sebagai Psikolog, lingkungan yang ramah anak, pendampingan pola 

asuh anak yang baik dan benar, buku konsultasi peserta didik, group whatsapps 

bagi pendidik dan orang tua dan dukungan fasilitas multimedia. 

 Terdapat dua fasilitas di Sekolah Cendekia Berseri yaitu fasilitas umum 

dan fasilitas kelas. Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang terdapat 

di sekolah keseluruhan, adapun fasilitas kelas adalah sarana dan prasarana yang 

terdapat di dalam kelas yang cukup menunjang dan membantu proses 

pembelajaran. 

2. Struktur Organisasi Sekolah Cendikia Berseri 

 Organisasi pada umumnya dapat diartikan sebagai penentu struktur dan 

susunan dalam membentuk penempatan posisi individu dalam suatu kelompok 

kerja sama sesuai dengan kewajiban, hak dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Sebuah organisasi memiliki susunan kepengurusan baik lembaga yang dipimpin 

secara swasta maupun negeri. Sekolah Cendekia Berseri memiliki sebagai sebuah 

lembaga sekolah yang bersifat formal memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 3 

Struktur Organisasi Cendekia Berseri 

 

3. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik 

a. Keadaan Pendidik  

Pendidik merupakan jabatan profesional yang memiliki peran dalam 

proses pembelajaran. Pada dasarnya seorang pendidik diharuskan memiliki 

persyaratan keterampilan teknis dan kepribadian yang mencerminkan sebagai 

role model peserta didik dalam yang diperoleh melalui berbagai proses 

DIREKTUR SEKOLAH 

 

   

KEPALA MADRASAH RA 

CENDEKIA BERSERI 
KEPALA MADRASAH MI 

CENDEKIA BERSERI 

KEPALA KLINIK 

CENDEKIA BERSERI 

TERAPIS 

   
TERAPIS 

   
TERAPIS 

KELAS 5 (LIMA) 

KELAS 6 (ENAM) 

GURU MATA 

PELAJARAN 

PESERTA DIDIK 

SHADOW TEACHER 

SHADOW TEACHER 

SHADOW TEACHER KELAS 4 (EMPAT) KOORD RA SENIOR 

KELAS 3 (TIGA)    KOORD RA JUNIOR 

KELAS 2 (DUA)           KOORD PG SENIOR 

KELAS I (SATU) KOORD PG JUNIOR 

ADMINISTRASI 

KETUA YAYASAN 

MASYARAKAT 
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pendidikan. Peran pendidik dalam pendidikan dapat berupa pendidikan formal 

maupun nonformal jelas memiliki urgensi yang besar dalam kesejahteraan 

bangsa, agama dan negara. Peran pendidik pada sekolah formal dan nonformal 

pada hakekatnya tidak hanya membentuk perkembangan kognitif peserta didik 

melainkan memberntuk dan menstimulasi perkembangan moral, agama, 

emosional, seni, termasuk kedalamnya adalah keterampilan sosial. 

Pendidik yang terdapat di sekolah Cendekia Berseri merupakan alumni 

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mayoritas pendidik 

berjenis kelamin perempuan yang tentunya faham mengenai cara mendidik 

dengan penuh rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya yang berusia dini. 

Pendidik yang mengajar di sekolah Cendekia Berseri berjumlah 9 orang. 

Pendidik yang terdapat di sekolah tersebut sangatlah ramah dan mengetahui 

cara mendidik dengan baik dikarenakan memiliki bekal edukasi parenting dan 

psikologi anak yang rutin diberikan melalui program seminar dan forum grup 

diskusi yang rutin diadakan oleh Sekolah Cendekia Berseri yang diberikan 

oleh ibu Trisnawaty sebagai Psikolog di sekolah tersebut ataupun pemateri 

lain. Adapaun tenaga pendidik dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

NO 

Nama Jenis 

Kelamin 

Jabatan 

1. Zamzani, S.Pd. P Kepala Sekolah 

2. Nurhalima, S.Pd. P Guru Koordinator Kelas 

3. Andi Wiwi Alfiah, S.Pd. P Guru Koordinator Kelas 

4. Marissa Julianti, S.Pd. P Guru Koordinator Kelas 

5. Dila Rizki Amalia P Guru Koordinator Kelas 

6. Hardiyanti P Guru Pendamping ABK 
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7. Faradillah Sari P Guru Pendamping ABK 

8. Ika Fitriani, S.Hum. P Tenaga Kependidikan 

9. Nur Ismi Tahir, S. Mat. P Tenaga Kependidikan 

b. Keadaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

 Sekolah Cendekia Berseri menerima dengan baik peserta didik 

berkebutuhan khusus dengan program pendidikan inklusi yang diterapkan oleh 

sekolah tersebut anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat diterima dengan 

baik dan dengan hak yang sama baik dari sekolah maupun dari pendidik. Peserta 

didik pada sekolah ini mendapatkan program pembelajaran dari pukul 08.00 

WITA hingga pukul 12.00 WITA setiap hari dengan program fullday school  dari 

pukul 12.00 hingga pukul 16.00 WITA. Peserta didik dengan kebutuhan khusus 

diberikan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik tersebut. Adapun keadaan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai 

berikut. 

Tabel 4. 5 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

No Nama Peserta Didik 

(Inisial) 

P/L Usia  Hambatan 

1. AMRH L 3 Tahun Autism Spectrum Disorder 

2. NNA P 7 Tahun Down Syndrome 

3. QZF P 6 Tahun Speech Delay 

4. AGM  L 6 Tahun Autism Spectrum Disorder 

5. MNA L 5 Tahun Disabilitas 

6. ASAS L 7 Tahun Epilepsi 

7. AAS P 6 Tahun Autism Spectrum Disorder 

8. MAFA L 7 Tahun Speech Delay 

9. MY L 8 Tahun Autism Spectrum Disorder 
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B. Hasil Penelitian 

 Pendidikan inklusi yang diterapkan di Sekolah Cendekia Berseri memiliki 

peranan terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan Inklusi 

pada sekolah Cendekia Berseri melayani segala kebutuhan peserta didik tanpa 

membeda-bedakan antara satu dengan anak dengan yang lainnya, baik dari segi 

budaya, sosial, ekonomi dan hambatan-hambatan peserta didik seperti anak 

berkebutuhan khusus. Semua peserta didik memperoleh program pendidikan yang 

sama sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan inklusi yang diterapkan 

berperan memberikan stimulasi terhadap perkembangan peserta didik. 

Di RA Cendekia Berseri pendidikan inklusi yang diterapkan membantu 
peserta didik mengembangkan aspek-aspek pada peserta didik baik kognitif, 
psikomotorik, sosial, emosional, moral dan agama. Keterampilan sosial 
yang dibentuk di melalui beberapa program dan kebiasaan yang dibentuk di 
sekolah.1 

 Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah didapatkan 

informasi bahwa penerapan pendidikan inklusi di RA Cendekia Berseri memiliki 

peran didalam membentuk dan menstimulasi semua perkembangan peserta didik. 

Keterampilan sosial di RA Cendekia Berseri terbentuk melalui program 

pembelajaran dan Kebiasaan yang dibentuk oleh pendidik dan peserta didik.  

Pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari, senantiasa mengikut sertakan 
seluruh peserta didik dalam lingkungan sekolah yang sama, kalau senam 
anak spesial diikut sertakan senam bersama, kalau di kelas anak spesial 
diikutsertakan juga di kelas, kalau ada kegiatan anak spesial juga diikut 
sertakan dengan program pebelajaran yang sama, tidak ada pembeda sama 
sekali kecuali pada makanan. Sehingga programnya jadi ramah bagi anak 
spesial dan bisa mengembangkan keterampilan sosial peserta didik2 

 Hasil wawancara terhadap pendidik kelas didapatkan informasi bahwa 

program pembelajaran yang dilaksanakan di RA Cendekia Berseri sangatlah 

                                                             
1Zamzani (30 tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 

2Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 
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ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dengan senantiasa mengikut 

sertakan anak berkebutuhan khusus pada setiap program pembelajaran dengan 

menggabungkan beserta peserta didik yang tidak memiliki hambatan hal tersebut 

tentunya dapat membentuk keterampilan sosial peserta didik dengan baik.  

Guru pendamping khusus atau Shadow Teacher ikut serta membantu peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam membentuk interaksi sosial peserta didik. 
Shadow teacher membantu dalam proses pembelajaran peserta didik sebagai 
pemandu khusus dalam bersosialisai dan membimbing dalam aspek 
akademik peserta didik. 3 

 Hasil observasi berupa catatan lapangan, didapatkan data bahwa peran 

pendidikan inklusi di RA Cendekia Berseri dalam membentuk keterampilan sosial 

peserta didik berkebutuhan khusus menjadi pelaku utama dalam pembentukan hal 

tersebut disamping dibutuhkannya juga shaddow teacher sebagai pembimbing dan 

pembina khusus. Shadow teacher mendampingi peserta didik berkebutuhan 

khusus dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah. Shadow teacher memberikan 

arahan kepada peserta didik dengan hambatan autism dengan mengajak untuk 

berinteraksi sosial di play ground. 

 Hasil observasi saat waktu bermain dan penjemputan, diperoleh data 

bahwa pembentukan keterampilan sosial distimulasi oleh pendidik dengan 

memberikan arahan dan mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus 

supaya berinteraksi engan baik bersama peserta didik lainnya di lingkungan 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, di RA Cendekia Berseri diperoleh informasi 

bahwa peran pendidikan inklusi dalam membentuk keterampilan sosial peserta 

didik berdasarkan beberapa faktor yang meliputi: program pembelajaran, 

pembiasaan, perkembangan individu, adanya pendampingan. 

                                                             

3 Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 



57 
 

 

 Berbagai hambatan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus 

menjadi salah satu latar belakang peserta didik memiliki keterlambatan dalam 

perkembangannya. Peserta didik mendapatkan stimluasi yang baik dalam 

membentuk keterampilan sosial tanpa dibeda-bedakan. Peran pendidikan inklusi 

pada RA Cendekia Berseri meliputi: 

1. Komponen Pendidikan Inklusi 

Komponen pendidikan inklusi yang terdapat pada RA Cendekia Berseri 

dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu peserta 

didik. Peserta didik berhak mendapatkan segala pendidikan yang baik dan layak. 

Fasilitas yang baik pula berhak diberikan kepada semua individu peserta 

didiktanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya maupun 

jenis hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. 

 Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengedepankan 

pemenuhan hak terhadap pesera didik dalam mendapatkan pendidikan yang baik 

dengan pelayanan yang tanpa dibedakan satu sama lainnya. RA Cendekia 

memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beraneka ragam mengenai 

hambatan dan kebutuhan khusus yang dimilikinya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perbedaan jenis hambatan yang dimiliki oleh peserta didik yaitu autism, speech 

delay, down syndrome, dan disabilitas. 

Setting class yang didesain khusus sehingga mampu mengakomodasikan 

semua peserta didik dengan jenis keterbatasan dan hambatan yang dimilikinya. 

Peserta didik dengan kebutuhan khusus mendapatkan pelayan yang baik dan layak 

seperti peserta didik pada umumnya. Tidak ada kelas khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus, ataupun area khusus untuk peserta didik berkebutuhan 

khusus melainkan semua peserta didik wajib merangkul setiap individu dengan 

cara pandang yang sama yang memanusiakan manusia dengan saling menghargai 
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satu sama lain. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kelas yang 

berbeda hanya ketika melaksanakan terapi dan pembelajaran individual. 

untuk anak spesial kami tidak punya kelas khusus dek, semua anak spesial 
diikut sertakan dengan peserta didik lain di ruangan yang sama, supaya bagi 
peserta didik anak spesial ditanamkan untuk bisa bersosialisasi, sedangkan 
bagi peserta didik yang lain memiliki empati yang tinggi, dan alhamdulillah 
semua peserta didik sudah mengerti ketika dikatakan anak spesial, mereka 
sudah bisa memaklumi.4 

Berdasarkan hasil waancara bersama kepala sekolah diperoleh data yang 

menjelaskan bahwa di RA Cendekia Berseri peserta didik tidak dibedakan 

kelasnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lain, seluruh 

peserta didik belajar dan bermain di lingkungan yang sama. Peserta didik di RA 

Cendekia Berseri memiliki aneka ragam latar belakang hambatan atau kebutuhan 

khusus yang berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki hambatan akan diberikan 

terapi yang sesuai dengan perkembangannya dengan ruangan yang sudah 

disesuaikan dan ditetapkan secara khusus oleh unit psikolog Cendekia Care. 

Pendidikan inkusif pada RA Cendekia Berseri memberikan kita gambaran 

dan pembelajaran untuk memiliki empati terhadap lingkungan sekitar tanpa 

membeda-bedakan latar belakang setiap individu. Berikut konsep pendidikan 

inklusi yang terdapat di RA Cendekia Berseri sebagai berikut: 

a. Kurikulum dan Metode (setting class) 

Konsep pendidikan inklusi memiliki prinsip persamaan mensyaratkan 

adanya program pembelajaran yang disesuaikan dalam model pembelajaran yang 

faham terhadap perbedaan individu. Kurikulum merupakan komponen rencana 

pembelajaran yang didalamnya terdapat pengaturan tentang tujuan, isi, proses dan 

                                                             
4Zamzani (30 tahun), Kepala Sekolah , Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 
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evaluasi. Berdasarkan kurikulum pada tahun 2010 yang berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 58, yakni: 

Kurikulum dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian sudah 
disesuaikan dengan kurikulum pada tahun 2013 yang sedang digalakkan 
oleh pemerintah dengan program pembelajaran tematik. Sehingga untuk 
peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kuikulum yang disesuaikan 
dengan kebutuhan individunya atau kerap disebut dengan PPI dek”5 

 Hasil wawancara dengan terapis yang sekaligus menjadi pendidik di RA 

Cendekia Berseri kurikulum yang digunakan sudah dikembangkan menjadi 

kurikulum 2013 dan bagi peserta didik berkebutuhan khusus diberikan PPI 

(program pembelajaran individual) yang bermaksud dan bertujuan memberikan 

program pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik berkebutuhan khusus, 

sehingga diciptakan sesuai dengan kebutuhan yang dikomunikasikan kepada 

terapis peserta didik tersebut. Program pembelajaran di RA Cendekia Berseri 

dikembangkan melalui bentuk aktivitas yang bervariasi sehingga peserta didik 

dapat memiliki keterampilan sosial yang baik melalui stimulasi-stimulasi yang 

diberikan. 

Metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran yang disesuaikan 
dengan perkembangan peserta didik dengan metode pembelajaran yang 
bervariasi supaya peserta didik tidak bosan. Setting kelas yang digunakan 
sesuai dengan metode yang diterapkan oleh sekolah. Seluruh peserta didik 
tempatkan dalam satu ruang kelas yang sama tanpa dibeda-bedakan satu 
dengan yang lainnya. Tidak ada ruangan khusus untuk peserta didik 
berkebutuhan khusus, melainkan semuanya dengan harapan bisa dengan 
mudah anak spesial belajar bersosialisasi dengan baik.”6 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik diperoleh informasi bahwa 

metode yang digunakan di RA Cendekia Berseri senantiasa disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik. Setting kelas dirancang khusus sehingga ramah bagi 

                                                             
5Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 

6Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 
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peserta didik berkbeutuhan khusus dengan memberikan keleluasaan bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus untuk dapat berinteraksi dengan baik, kemudian 

menstimulasi bagi peserta didik lain untuk memiliki empati yang tinggi terhadap 

peserta didik yang berkebutuhan khusus, dan menanamkan rasa kasih sayang 

tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kesimpulan berdasarkan hasil 

wawancara di RA Cendekia Berseri diperoleh informasi bahwa kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum 2013 dengan model pembelajaran tematik dan 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan disesuaikan 

dengan screening peserta didik berkebutuhan khusus dengan menyesuaikan 

dengan perkembangan yang distimulasi oleh pendidik dan terapis sehingga 

terdapat kerja sama yang baik dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta 

didik yaitu program pembelajaran, pembiasaan, adanya pendampingan. 

 

b. Peran Kepala Sekolah, Pendidik, Terapis dan Shadow Teacher 

 Pendidikan inklusi memerlukan dukungan dari berbagai dari berbagai 

pihak. Seluruh masyarakat sekolah harus mampu menciptakan suasana nyaman 

dan aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Harapan baik peserta didik 

merasa bisa menjadi diri sendiri tanpa diskriminasi pada sekolah inklusi. Peran 

dari pendidik dan kepala sekolah adalah membentuk program pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peran kepala sekolah dan pendidik adalah 

dengan menyusun kegiatan selama satu tahun. Program tersebut diharapkan dapat 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki 

kontorol diri, tanggung jawab, empati dab kerja sama. 

Program pembelajaran disusun untuk satu tahun, memiliki harapan dapat 
memfasilitasi kebutuhan peserta didik terutama dalam mengembangkan 
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keterampilan sosial. Programnya disusun dengan komunikasi dengan orang 
tua melalui FGD rutin.7 

Program pendidikan yang dilaksanakan tidakterlepas daro peran kepala 

sekolah yang siginfikan dalam memberikan sinergi kepada pendidik dan peserta 

didik untuk senantiasa termotivasi dan mau melakukan evaluasi dalam 

pembentukan program pendidikan. Melakukan evaluasi rutin merupakan uapaya 

dalam mengembamngkan program pembelajaran dan kegiatan sekkolah ke arah 

yang lebih baik dengan harapan perwujudan tersebut bisa selaras dengan ptujuan 

dari pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan bangsa. 

Program-program edukasi parenting dilaksanakan pada jadwal tertentu 
secara rutin dengan buku perkembangan anak juga supaya bisa memantau 
perkembangan anak di rumah.8 

  Berdasarkan hasil wawancara diperolah informasi bahwa peran kepala 

sekolah yanitu dengan mengatur dan menyusun program pembelajaran dan 

kegiatan sekolah selama tahun pelajaran. Program yang dilakukan berupa edukasi 

parenting bertujuan memberikan pemahaman orang tua dalam mengasuh anak di 

rumahdan memahami perkembangan anak dengan baik, diberikan juga sesi 

sharing mengenai permasalahan dengan anaknya dengan mengadakan seminar 

dan talkshow bagi orang tua dan diadakan kegiatan khusus bagi pendidik untuk 

memberikan edukasi yang diatur oleh kepala sekolah dan Cendekia Care. 

 Terapis memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan sosial 

peserta didik berkebutuhan khusus, terapis memberikan substansi yang 

menunjang dalam memantau dan memberikan bantuan kepada peserta didik yang 

memiliki hambatan dengan bekerja sama dengan unit Cendekia Care dalam 

                                                             
7Zamzani (30 tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 

8Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 
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mengontrol perkembangan peserta didik yang memiliki hambatan sehingga dapat 

menjalani aktivitas sehari-harinya dengan relatif terkendali dan stimulasi yang 

diberikan dapat berjalan dengan baik. 

Terapis juga berperan banyak dek bagi anak spesial dalam tersenggalaranya 
program pendidikan, soalnya terapis dari Cendekia Care mengontrol peserta 
didik dengan terapis yang dikelola oleh ibu Trisnawaty sebagai salah satu 
dosen UIN Alauddin Makassar juga. Biasanya dek sekolah inklusi yang 
include dengan program terapi bisa mudah mengomunikasikan 
perkembangan peserta didik antara terapis dan pendidik.9 

Terapis merupakan tenaga kependidikan yang memiliki peran yang 

signifikan terlebih bagi peserta didik berkebutuhan khusus, terselenggaranya unit 

psikologi sebagai tempat peserta didik untuk mengetahuiperkembangan peserta 

didik berkebutuhan khusus merupakan nilai lebih suau lembaga sekolah. Sekolah 

dengan unit psikologi akan memberikan bantuan dalam menetapkan program 

pembelajaran dengan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Unit 

Cendekia Berseri Care memiliki beberapa proogram terapis yang diberikan 

kepada peserta didik. Program terapi RA Cendekia memiliki beberapa jenis 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 6 

Jenis Terapi 

No. Jenis Terapi 

1. Terapi Perilaku 

2. Terapi Okupasi 

3. Terapi Wicara 

4. Terapi Sensori Integrasi 

5. Terapi Bermain dan Remedial 

                                                             
9Zamzani (30 tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 12 April 2022. 
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Pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam program 

pendidikan dan pembelajaran peserta didik, pendidik dengan tujuan Transfer of 

Knowledge kepada peserta didik berkebutuhan khusus tentunya bukan merupakan 

hal yang mudah dikarenakan peserta didik dengan kebutuhan khusus memiliki 

kebutuhan yang lebih baik dalam perhatian atau atensi ataupun kesabaran yang 

lebih dikarenakan satu dua hal yang membedakan dengan peserta didik yang tidak 

memiliki hambatan. Kecerdasan sosial dan emosinal sangat diperlukan bagi 

pendidik tidak hanya kecerdasan secara kognitif, dikarenakan tugas yang tidak 

mudah menjadi pendidik bagi peserta didik yang berfungsi sebagai rolle model 

bagi kehidupan mereka. 

Kami sebagai pendidik berupaya dengan sepenuh hati untuk bisa membantu 
anak spesial dapat berkembang dengan baik, kami bekerja sama dengan 
shadow teacher, kepala sekolah dan terapis untuk dapat memfasilitasi anak 
spesial dengan aman dan ramah, kami sesuaikan juga program pembelajaran 
yang sesuai dengan screening yang diberikan terapis supaya dengan mudah 
kami merancang PPI beserta orang tua tentunya kami upayakan dengan rasa 
sabar dan ikhlas.10 

 Shadow Teacher juga memiliki peran yang penting di dalam 

perkembangan peserta didik, peserta didik dengan kebutuhan khusus tentunya 

memiliki hambatan yang berbeda-beda sehingga ada beberapa peserta didik yang 

harus dan memerlukan shadow teacher dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Peran shadow teacher adalah membantu peserta didik 

melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar melalui bimbingan yang 

diberikan supaya pelaksanaan pembelajaran tidak terlalu melenceng karena 

tantrum atau hambatan yang dimiliki peserta didik. Adanya shadow teacher 

meminimalisir hambatan dan ketidakmampuan peserta didik dengan menjadi sisi 

baik dan benar peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.  

                                                             
10 Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 
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Seperti yang diketahui anak spesial itu berhak juga mendapatkan pendidikan 
yang layak, karena mereka memiliki hambatan seharusnya lingkungan 
sekitar peserta didik tersebut mampu memberikan kepercayaan kalau anak 
bisa berkembang dengan baik, posisi saya disini sebagai sisi baik dan benar 
anak spesial, contoh ketika yusuf melakukan kesalahan atau tidak bisa 
mengerjakan tugas yang diberikan ketika belajar tugas saya menuntun dan 
membimbing yusuf supaya dapat belajar dengan baik.11 

 Masyarakat sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam 

perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus, yang pada dasarnya 

membutuhkan dukungan dan bantuan dalam mengembangkan berbagai aspek 

dalam kehidupannya. Kepala sekolah, pendidik, terapis dan juga shadow teacher 

memiliki perannya masing-masing dalam membentuk keterampilan sosial peserta 

didik. 

c. Faktor pendukung, penghambat dan cara mengatasi 

 Proses dalam mendidik peserta didik selalu memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam perkembangannya, baik itu faktor pendukung, penghambat 

adapun cara mengatasinya yang perlu diatasi dan dihadapi oleh kepala sekolah, 

pendidik, shadow twacher dan terapis. RA Cendekia Berseri memiliki beberapa 

faktor tersebut diantaranya adalah: 

1) Faktor Pendukung Peran Pendidikan Inklusi 

Program pendidikan inklusi yang terlaksana dengan baik tidak akan 

terlepas dari faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya pendidikan baik 

internal maupun eksternal. Faktor pendukung pendidikan inklusi sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik khususnya peserta didik yang 

memiliki hambatan dan keterbatasan. Faktor pendukung peserta dalam pendidikan 

inklusi peserta didik RA Cendekia Berseri sebagaimana yang dipaparkan oleh 

kepala sekolah dan pendidik sebagai berikut: 

                                                             
11Hardiyanti (40 tahun), Shadow Teacher, Wawancara, Sekolah Cendekia 

Berseri, Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 
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SDM. Rutin diadakan FGD yang bertujuan menyamakan persepsi, 
menyatukan visi dan misi untuk membentuk pendidiksn yang ramah untuk 
peserta didik, adapun untuk anak spesial kita punya yang kita melibatkan 
shadow teacher dan terapi untuk membahas perkembangan peserta didik 
berkebutuhan khusus dengan forum tersebut sebagai evaluasi untuk 
semuanya bekerja dengan hati dalam kondisi apapundan alhamdulillah itu 
dapat terlaksana dengan baik12 

 Orang tua juga memiliki peran yang signifikan di dalam pembentukan 

keterampilan sosial melalui pendidikan inklusi. Orang tua peserta didik mampu 

menerima dan menghargai segala kondisi peserta didik baik yang ada di sekolah. 

Orang tua saling memberikan empati satu sama lain, dengan hal tersebut ketika 

ada kegiatan di luar jam sekolah seperti family gathering orang tua sudah 

menghargai satu sama lain bahkan saling memotivasi dalam mengembangkan 

aspek-aspek yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. 

 
Orang tua. Sesama orang tua dapat menghargai satu sama, peran orang itu 
menyamakan pandangan dan pola asuh, ada orang tua yang tidak mau 
membawa peserta didik ke lingkungan luar, jadi biasanya hari jumat sehari 
sebelum weekend saya beserta guru lain selalu rutin mengingatkan orang tua 
membawa anak jalan-jalan keluar untuk diceritakan di hari Senin, bertujuan 
untuk mempererat jalinan antara orang tua dan peserta didik. Orang tua 
sangat berperan dalam hal perkembangan dan proses belajar peserta didik.13 

 Hasil wawancara terhadap kepala sekolah didapatkan informasi bahwa 

terdapat dua faktor pendukung dalam peran pendidikan  dalam membentuk 

keterampilan sosial peserta didik  di RA Cendekia Berseri yaitu sumber daya 

manusia dan orang tua. Sumber daya manusia di sekolah yaitu masyarakat sekolah 

itu sendiri yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, terapis dan juga 

shadow teacher. Seluruh sumber daya manusia di sekolah sudah mampu bekerja 

sama untuk membentuk visi dan misi dalam melaksanakan program pendidikan 

                                                             
12Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 

13 Hardiyanti (40 tahun), Shadow Teacher, Wawancara, Sekolah Cendekia 

Berseri, Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 
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onklusif dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik baik itu yang 

memiliki kebutuhan khusus ataupun tidak.  

2) Faktor Penghambat Peran Pendidikan Inklusi 

Program pendidikan inklusi yang diharapkan dapat terwujud dengan baik 

tidak serta merta hanya memiliki faktor yang mendukung. Pendidikan inklusi 

yang diupayakan dapat terlaksana dengan baik memiliki beberapa faktor yang 

menghambat terselenggaranya. Faktor tersebut dapat merupakan faktor yang 

berasal dari internal sekolaah maupun eksternal sekolah. Adapun faktor 

penghambat yang terdapat di RA Cendekia Berseri sebagai berikut:  

Lingkungan bermain anak, dikarenakan peserta didik yang memiliki 
lingkungan bermain kurang baik berpotensi membentuk kebiasaan buruk di 
sekolah. Kebiasaan di rumah, banyak keluarga dari peserta anak-anak yang 
tidak mengetahui pola makan atau pantangan-pantangan yang dimiliki anak 
spesial jadi ketika di sekolah anak spesial pernah ada yang tantrum. Jadi 
masih harus diberikan arahan kepada orang tua dan lingkungan sekitar 
anak.14 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala sekolah 

diperoleh informasi bahwa terdapat 3 faktor yang menghambat peran pendidikan 

inklusi di RA Cendekia Berseri yaitu lingkungan bermain anak dan kebiasaan 

yang diterapkan di rumah. Lingkungan bermain memiliki peran yang cukup 

penting dalam pembentukkan keterampilan sosial, ketika lingkungan bermain 

tidak sesuai dengan yang diterapkan sekolah cenderung memberikan dampak 

buruk terhadap keterampilan sosial peserta didik. Lingkungan peserta didik di 

rumah yang kurang baik juga memberikan hambatan terhadap terlaksananya peran 

pendidikan inklusi dikarenakan ketika pola kebiasaan di rumah dengan di sekolah 

tidak sesuai maka dapat menghambat aspek-aspek perkembangan peserta didik 

berkebutuhan khusus. 

                                                             

14Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 
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3) Cara mengatasi hambatan dalam peran pendidikan inklusi di RA Cendekia 

Berseri 

Upaya dalam mengatasi beberapa hambatan dalam peran pendidikan 

inklusi di RA Cendekia Berseri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara-

cara ini diharapkan bisa meminimalisir dan menyelesaikan hambatan dan 

emberikan solusi yang tepat dalam peran pendidikan inklusi di RA Cendekia 

Berseri. 

dikarenakan lingkungan bermain dan kebiasaan di rumah menjadi hambatan 
sehingga kami memberikan arahan secara rutin untuk senantiasa 
memperhatikan lingkungan peserta didik, adapun untuk kebiasaan di rumah 
kami memberikan edukasi kepada orang tua peserta didik dalam bentuk 
seminar atau talk show untuk mengedukasi orang tua dan keluarga peserta 
didik terutama anak spesial.15 

 Hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah diperoleh 

informasi bahwa dalam pendidikan inklusi di RA Cendekia Berseri bahwa yang 

menghambat perkembangan peserta didik adalah lingkungan bermain dan 

kebiasaan di rumah maka pihak sekolah mengadakan  edukasi bagi orang tua dan 

umum dalam memberikan informasi dan pembelajaran dalam pola asuh. 

Komunikasi antara otang tua peserta didik juga tidak kalah pentingnya dengan 

komunikasi antara orang tua dan peserta didik. Diberikan buku konsultasi bagi 

orang tua peserta didik supaya dapat memanta perkembangan peserta didik ketika 

di lingkungan rumah. 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian pada  Program Pendidikan Inklusi dalam 

Pembentukan Keterampilan Sosial Peserta Didik di RA Cendekia Berseri 

Rappocini Makassar 

Komponen 

Pendidikan Inklusi 

Hasil Temuan pada Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di RA Cendekia Berseri 

                                                             
15Sukma (- tahun), Terapis dan Pendidik, Wawancara, Sekolah Cendekia Berseri, 

Rappocini Makassar, 10 Mei 2022. 
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Kurikulum dan setting 

class 

1. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum 

2013 dan diberikan program pembelajaran khusus 

(PPI) 

2. Metode pembelajaran yang bervariasi. 

3. Pengaturan kelas dengan menggabungkan seluruh 

peserta didik dalam satu kelas non diskriminasi 

(full cluster) 

Peran Tenaga 

Pendidik 

1. Kepala sekolah, sebagai penyusun program 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan 

rutin yaitu edukasi parenting dan seminar-

seminar bagi pendidik dan orang tua. 

2. Pendidik berperan sebagai pembimbing, pengajar 

dan membantu perkembangan kepribadian 

peserta didik kepada tujuan pendidikan 

3. Terapis berperan mengontrol dan memberikan 

arahan dan pelatihan dalam mengembangkan 

potensi peserta didik berkebutuhan khusus. 

4. Shadow Teacher  berperan sebagai pembimbing 

peserta didik berkebutuhan khusus dalam 

program pembelajaran dan aktivitas di sekolah 

peserta didik. 

Faktor Pendukung 

dan Penghamabat 

1. Faktor pendukung pendidikan inklusi adalah 

sumber daya manusia di sekolah dan orang tua. 

2. Faktor penghambat peran pendidikan inklusi 

adalah lingkungan bermain anak yang tidak 

diawasi, kebiasaan yang diterapkan di rumah. 

3. Cara mengatasi hambatan-hambatan dengan 

memberkan edukasi kepada orang tua, diberikan 

buku konsultasi, memperbaiki komunikasi 

dengan orang tua. 

 

2. Perkembangan Keterampilan Sosial Peserta Didik 

 Perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia 

Berseri dapat diamati ketika proses pembelajaran, peserta didik berkebutuhan 

khusus distimulasi dengan baik untuk dapat berinteraksi dengan peserta didik 

lainnya maupun dengan masyarakat lingkungan sekolah. Perserta didik 
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berkebutuhan khusus senantiasa dilibatkan dalam kegiatan bermain bersama di 

playground seperti bermain ayunan bersama ikut naik perosotan tentunya akan 

mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Peserta didik selalu ikut 

berpartispasi dam melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Perkembangan keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di 

RA Cendekia Berseri yang meliputi kerja sama, tanggung jawab, empati dan 

kontrol diri distimulasi dengan melibakan peserta didik dalam kelompok sosial 

dengan baik. Pertama, peserta didik berkebutuhan khusus senantiasa berempati 

kepada peserta didik lain dengan menepuk-nepuk pundak teman ketika menangis, 

kebiasaan tersebut ditanamkan pertama kali oleh pendidik kepada peserta didik. 

Kedua,  Tanggung jawab dikembangkang di RA Cendekia Berseri melalui 

kegiatan-kegiatan kecil seperti memberikan arahan ketika selesai pembelajaran 

menyimpan buku dan alat tulis ke tempatnya kembali juga pada kegiatan setelah 

memasak dengan menstimulasi untuk dapat mencuci piring sendiri setelah makan 

untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang fullday. Ketiga, Kontrol diri pada 

peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan dengan membiasakan peserta didik 

untuk dapat mengenali emosinya dan memberikan ruang dan penanganan ketika 

tantrum, tantrum dapat mudah berkurang ketika peserta didik berkebutuhan 

khusus rutin melakukan terapi dan menjaga pola makan dengan menghindari 

makanan yang tidak menimbulkan hormon dopamin, serotin, eksitosi dan endorfin 

diproduksi berlebihan di dalam tubuh. Diet atau rotasi makanan bagi peserta didik 

dengan memberikan makanan dengan gula merah, tepung buatan, minyak kanola 

dan beras merah. Keempat, kerjasama merupakan aspek yang penting dalam 

keterampilan sosial. Kerjasama yang dikembangkan pendidik di sekolah adalah 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dalam 

melakukan kegaiatn kelompok yang tentunya didampingi secara langsug oleh 
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shadow teacher. Sebagian peserta didik berkebutuhan khusus mau 

melaksanakannya dengan baik, meskipun sebagiannya enggan untuk melibatkan 

diri. Shadow teacher yang berperan mendampingi menjadi memberikan stimulasi 

dengan memotivasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat bersosialisasi 

dengan peserta didik lain dalam kegiatan kelomok untuk membangun aspek kerja 

sama. 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian pada  Keterampilan Sosial Peserta Didik di RA 

Cendekia Berseri Rappocini Makassar 

Aspek Keterampilan 

Sosial 

Hasil Temuan pada Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di RA Cendekia Berseri 

Kerja Sama 1. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

yang sama tanpa diskriminasi 

2. Membiasakan anak bergaul dan berrteman 

dengan sebaya dalam melakukan tugas. 

3. Berusaha melatih anak untuk meminta 

tolong dan dimintai tolong. 

4. Belajar mendengarkan intruksi. 

Kontrol Diri 1. membiasakan peserta didik untuk 

mengenali emosinya sendiri. 

2. Rutin melaksanakan terapi bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus. 

3. Menjaga pola makan dengan menghindari 

makanan yang tidak menimbulkan 

peningkatan terhadap hormon dopamin, 

serotin, eksitosi, dan endorpin. 

4. Diet atau rotasi makanan bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus, dengan memberikan 

makanan yang hanya mengandung gula 

merah, tepung buatan, minyak kanola dan 

beras merah.  

Empati 1. Memberikan kesempatan kepada peserta 

didik berkebutuhan khusus untuk 

membantu temannya. 
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2. Memberikan kesempatan peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk belajar 

merasakan apa yang temannya rasakan.  

Tanggung Jawab 1. Memberikan arahan kepada peserta didik 

untuk menyimpan barang setelah 

digunakan. 

2. Memberikan peserta didik arahan untuk 

mencuci tangan dan membersihkan piring 

setelah digunakan. 

3. Menstimulasi peserta didik untuk 

senantiasa meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan. 

4. Menstimulasi peserta didik untuk dapat 

mengerjakan kegiatan pembelajaran sampai 

selesai dengan dampingan guru 

pendamping. 

 

C.  Pembahasan  

 Peran pendidikan inklusi pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari 

fakor yang membentuk dan mendukung terpenuhinya tujuan dari pembelajaran. 

Data yang diperoleh dari lapangan ditemukan menyatakan bahwa pendidikan 

inklusi dapat terlaksana dengan baik dengan menerima peserta didik dengan latar 

belakang yang berbeda-beda di RA Cendekia Berseri. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat O’Nel dalam Suyanto yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi 

merupakan layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak dengan 

kelainan dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-

sama teman seusianya. 16 Pendidikan inklusi memberikan ruang kepada semua 

individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali dan tanpa 

membeda-bedakan latar belakang seseorang baik itu latar belakang ekonomi, 

                                                             
16Suyanto, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, (Jakarta: 

Departemen Jenderal Mendikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), 

h. 4. 
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sosial, budaya dan juga hambatan yang dimilikinya. Staub dan Peek menjelaskan 

bahwa pendidikan inklusi merupakan penempatan anak berkelainan dengan 

tingkat ringan, sedang maupun berat secara penuh di kelas reguler yang 

merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun 

kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.17  

Pendidikan inklusi yang diterapkan RA Cendekia Berseri tidak 

membedakan antara peserta didik di berkebutuhan khusus dan peserta didik 

lainnya baik dalam fasilitas, program pembelajaran atau media. Satu hal yang 

dibedakan adalah mengenai makanan yang diberikan kepada peserta didik 

dikarenakan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki pantangan terhadap 

beberapa hal yang meningkatakan beberapa hormon di dalam tubuhnya. 

 Fakta ini terbukti pada pelaksanaan program pembelajaran guru tidak 

membeda-bedakan satu sama lain antara peserta didik. Semua peserta didik 

dengan berbagai latar belakang perbedaan suku, budaya, status sosial, ekonomi 

dan jenis hambatan dapat belajar dan bermain bersama. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang menjadi landasan pendidikan inklusi yang terdapat dalam 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak 

berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama 

dalam pendidikan dalam ruang kelas reguler. 

1. Program Pendidikan 

 Program pendidikan di RA Cendekia Berseri disusun berdasarkan 

kebutuhan masing-masing peserta didik. Seluruh individu mrmiliki hak dalam 

mendapatkan yang layak tanpa memandang dan membedakan satu dengan yang  

lainnya. Tarmansyah yang menjelaskan salah satu skema karakter lingkungan 

                                                             

17Staub, Peek, What are the Outcomes for Nondisable, (London: SAGE 

Publication, 2007), h. 71. 
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inklusi dan pembelajaran harus melibatkan seluruh peserta didik tanpa 

perbedaan.18 Menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dari pendidikan inklusi 

menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki peserta didik, dengan program 

pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik 

tidak boleh merendahkan dan juga direndahkan karena hambatan, atau kelainan 

yang dimiliki. 

 Semua bentuk hambatan dan perbedaan tidak lantas bisa membuat nilai 

seseorang menjadi berbeda, sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan dengan 

layak. Pendidikan inklusi menjadikan peserta didik sebagai individu yang layak 

untuk bisa bermain dan beraktivitas dengan individu lain. Peran pendidikan 

inklusi di RA Cendekia berseri sebagai berikut. 

 Latar belakang didirikan sekolah Cendekia Berseri adalah pendidikan 

ramah anak itu sendiri, yang menghargai perbedaan dan membantu peserta didik 

yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Sejalan dengan hal tersebut Mudjito menyenbutkan  habwa salah satu tujuan 

pendidikan inklusi yaitu menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat , 

menerima keanekaragaraman, dan menghargai perbedaan. Melalui pendididkan 

inklusi peserta didik menjadi peka terhadap lingkungan sekelilingnya dab dapat 

menghargai perbedaan serta terbiasa dalam lingkungan yang beranekaragam. 

 Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi 

berdasarkan kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan tahap perkembangan dan 

minat peserta didik. Kegiatan pembelajarannya sangat bervariasi mengembangkan 

aspek kognitif, psikomotorik, sosial emosional, seni, bahasa yang disesuaikan 

dengan karakteristik dari msing-masing peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

                                                             
18Tarmansyah, (2007) Inklusi Pendidikan untuk Semua. (Jakarta: Depsiknas) 



74 
 

 

pendidikan inkluisif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang menjelaskan 

bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan atau hambatan berhak 

memiliki pendidikan yang sama dengan individu yang sama dalam kelompok 

kelas reguler. 

 Peran pendidik dibantu oleh shadow teacher untuk membantu menangani 

peserta didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri, di setiap aktivitasnya. 

Pendidik dan shadow teacher bersibergi dalam memberikan pelayanan seluruh 

peserta didik. Shadow teacher memberikan pendampingn yang berupa motivasi 

yang kuat dan bantuan yang berupa rancangan program pembelajaran yang 

individual atau disebut dengan Individual Education Program (IEP). Rancangan 

ini dibuat dan disesuaikan dengan perkembangan kemampuan peserta didik 

berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mercer 

dan Mercer bahwa program individualisasi merujuk pada suatu program 

pengajaran dimana peserta didik bekerja dengan tugas-tugas yang dengan kondisi 

dan motivasinya.19  

 Peran kepala sekolah dan pendidik di RA Cendekia Berseri yaitu 

menyusun program kegiatan sekolah selama satu tahun dan meberikan edukasi 

terhadap orang tua dan pendidik mengenai pengasuhan, dan pendidikan bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus. Program-program yang dilaksanakan memiliki 

harapan dapat memberiakn dorongan keppada peserta didik untuk dapat lebih 

mengembangkan aspek-aspek di dalam kehidupannya termasuk mengembangkan 

keterampilan sosial peserta didik. Pihak sekolah memberikan fasilitas dalam 

membangun komunikasi mengenai perkembangan peserta didik melalui kegiatan 

                                                             
19Rusyani Endang, Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusi 

Melalui Program Pendidikan yang Diindividualisasikan dan Sistem Pendukungnya. 

(Jakarta:2009), h. 46. 
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FGD dan melalui buku catatan melalui hal-hal tersebut orang tua akan 

mendapatkan ilmu pengetahuan baru untuk peserta didik. 

 Peran serta seluruh warga sekolah yang meliputi krpala sekolah, shadow 

teacher, pendidik, orang tua, terapis, dan orang tua dapat menciptakan ruang yang 

nyaman dan aman bagi peserta didik dalam mendapatkan haknya sebagai peserta 

didik dengan layak tanpa diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan pendidikan 

yang efektif dalam bentuk kelas inklusi yang dikemukakan oleh George S. 

Marisson bahwa dibutuhkan keahilan kolaborasi profesional yang salah satunya 

adalah bekerja sama dan melibatkan orang tua.20 

2. Keterampilan Sosial  

 Perkembangan peserta didik menjadi tujuan utama dan pertama yang 

icanangkan di RA Cendekia Berseri. Melalui pendidikan inklusi diharapkan 

peserta didik berkebutuhan khusus dapat membentuk keterampilan sosialnnya 

dengan baik melalui program pembelajaran yang senantiasa melibatkan peserta 

didik berkebutuhan khusus dan model pembelajaran yang diindividualkan. 

Seluruh peserta didik berkebutuhan khusus tidak terdiskriminasi dalam hal aspek 

apapun dimotivasi untuk dapat senantiasa memiliki interaksi sosial yang baik. Hal 

ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan  sosial yanga baik bagi pesera 

didik. Peserta didik berkebutuhan khusus akan berineraksi dengan peserta didik 

lain. Peserta didik akan termotivasi dan terstimulasi untuk dapat memiliki empati 

terhadap keberagam sejak usia dini. 

 Memiliki relasi positif dengan lingkungan sekitar melalui program 

pendidikan inklusi menjadi solusi yang baik. Keterampilan sosial sangatlah 

penting bagi setiap individu. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Santrock 

                                                             

20Morrison, George S. Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Terj. Suci 

Romadhona. (Jakarta:2012), h. 46. 
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yang menjelaskan bahwa keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting 

bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan relasi yang positif baik itu dengan 

peserta didik maupun dengan warga sekolah.21 Peserta didik sebagai makhluk 

sosial yang memiliki lingkungan yang membutuhkan stimulasi relasi yang positif 

dalam membangun aspek-aspek kehidupannya. 

 Aspek-aspek keterampilan sosial yang dibentuk melalui pendidikan nklsif 

di RA Cendekia, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gresham dan Elliot yang 

menjadi tolak ukur tercapainya relasi poistif dan keterampilan yang baik meliputi 

aspek-aspek sebagai kerjasama, kontrol diri, tanggung jawab dan empati. Aspek-

aspek tersebut dikelola dengan baik di RA Cendekia berseri dengan bantuan 

sumber daya manusia untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran. Aspek 

keterampilan sosial merupakan aspek yang sangat penting bagi anak berkebutuhan 

khusus untuk dikembangkan sebagai bekal utama dan pertama dalam berinteraksi 

dengan masyarakat di jenjang kehidupan selanjutnya. 

Aspek kerja sama yang dibentuk di RA Cendekia Berseri pada peserta 

didik berkebutuhan khusus melalui program pembelajaran yang dimodifikasi 

secara khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui kegiatan kelompok 

dan bermain bersama. Hal tersebut sejalan dengan dengan yang kemukakan oleh 

Muh. Faiuziddin metode pembelajaran kelompok meruapak metode yang efektif 

dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik pada aspek kerja sama.22 

Memiliki kemampuann dasar dalam bekerja sama dalam melakukan hubungan 

                                                             

21Rina Diahwati, “Keterampilan Sosial Berkebutuhan Khusus di SEkolah 

Inklusi’, Jurnal Pendidikan, vol. 1 no. 1 (Agustus 2016) h. 186. 

https://scholar.google.co.id (diakses 03 September 2021) 

22Moh. Farizuddin, “Peningkatan Kemapuan Kerjasama Kelompok pada Anak 

Kelompok A TK Kartika Salo Kabupaten Kampar”.  Jurnal PAUD Tambusai, Vol. 2 

No.1 , Hal. 14. 

https://scholar.google.co.id/
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sosial merupakan bekal pokok peserta didik berkebutuhan khusus dalam fase 

kehidupan selanjutnya dengan baik 

 Tanggung Jawab merupakan nilai-nilai moral yang penting dalam 

kehidupan di RA Cendekia Berseri peserta didik dengan distimulasi sifat 

tanggung jawabnya melalui program kegiatan yang dimodifikasi khusus untuk 

dapat dengan baik bertanggung jawab atas diri sendiri, dalam proses kegiatan 

sering kali tangguang jawab tersebut menjadi suatu kebiasaan yang baik, 

meskipun tidak mudah dan memerlukan waktu yang cenderung tidak sedikit 

dalam menerapkan pembiasaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Standar 

Tingkat Pencapaian (STPPA) yang merupakan kriteria minimal tentang 

kemampuan yang dicapai anak salah satunya adalah tanggung jawab dengan 

mampu mengetahui haknya, mentaati peraturan, mengatur diri sendiri, serta 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. 

 Empati merupakan suatu kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk 

merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain jika dalam posisi dan situasi orang 

tersebut. Emati yang dibentuk di RA Cendekia Berseri melalui program 

pembelajaran dan aktivitas peserta didik membentuk peserta didik berkebutuhan 

khusus untuk dapat mengenali perasaannya sebelum mengenali peserasaan orang 

lain, tahapan tersebut terbukti dapat menstimulasi peserta didik untuk memiliki 

kepekaan sosial yang baik. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Thalib bahwa keterampilan sosial yang distimulasi dengan baik akan menciptakan 

hubungan yang baik dengan orang lain.23 Meskipun memiliki kepribadian yang 

memiliki empati tidaklah mudah, empati memiliki peran yang sangat penting 

dalam keterampilan sosial. Pendidikan inklusi yang tujuan utamanya adalah 

                                                             
23Paiji, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik Melalui 

Permainan Traditional Congkak.” Jurnal Studi Sosial, Vol. 1 No. 2 (Juli 2016) h. 186. 
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pendidikan yang ramah bagi peserta didik tentunya menjadi solusi yang tepat 

dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. 

 Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan 

membaca kondri dan situasi diri. Peserta didik dengan kebutuhan khusus 

cenderung kurang memiliki kontrol diri yang baik, tantrum dikarenakan peserta 

didik kurang bisa memahami emosinya sendiri merupakan hal yang wajar dan 

sering terjadi, namun memberikan stimulasi terhadap peserta didik untu memiliki 

kontrol diri yang baik merupakan tugas penting dari pendidikan inklusi. Kontrol 

diri yang dikembangkan di RA Cendekia Berseri melalui program pembelajaran 

dan terapi yang dilakukan bersama unit psikolog terbukti dapat dengan baik 

membentuk kontrol diri peserta didik. Peserta didik di RA Cendekia Berseri 

distimulasi untuk dapat memahami perasannya sendiri terlebih dahulu. Pendapat 

Hurlock bahwa ada beberapa bentuk emosi umum yang terjadi pada awal masa 

kanak-kanak yaitu marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, senang, sedih, serta 

kasih sayang. Peserta didik berkebutuhan khusus melalui program pendidikan 

inklusi dan terapi yang diberikan diharapkan dapat mengenali emosinya sendiri 

dengan baik. 

3. Kompleksitas 

Guna mewujudkan dan mereprentasikan tujuan dari Pendidikan inklusif 

perlu adanya rambu-ram  bu dan aturan-aturan bahan ajar atau materi yang 

berkesinambungan sebagai pedoman dalam mewujudkan layanan Pendidikan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan dan peningkatan 

kualitas psikis dan fisik pada peserta didik, keadaan dan perkembangan 

lingkungan terdekat sampai yang terjauh, penyiapan keberlangsungan kehidupan 

dan penghidupan yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan langkah-langkah penanganan 
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dan pelaksanaan yang berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan umum yang 

selama ini dilaksanakan di RA Cendekia Berseri, sehingga dalam potensi yang 

dimungkinkan mendukung dapat dimaksimalkan. Sehubungan dengan tujuan dari 

Pendidikan inklusif perlu dipilih bahan ajar yang tepat guna melayani peserta 

didik berkebutuhan khusus.  

Peserta didik yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dilayani dengan 

bahan ajar yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dari pada bahan ajar yang 

disajikan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dapat 

ditempuh dengan pengayaan, pendalaman, dan penambahan. Peserta didik yang 

mempunyai hambatan fisik tertentu misalnya tunanetra, tuna grahita, disajikan 

bahan ajar yang penyampaiannya  dapat diterima sesuai dengan hambatan fisik 

yang disandangnya. Umtul itu dalam penyelenggraannya Pendidikan inklusif 

komponen yang perlu diperhatikan adalah meliputi komponen peserta didik, 

identifikasi dan asesmen, kurikulum, ketenagaan, pengolahan kelas dan kegiatan 

pembelajaran, system kenaikan kelas dan laporan hasil belajar, sarana dan 

prasarana, manajemen sekolah inklusif, pendanaan, penghargaan dan sanksi, 

pemberdayaan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RA Cendekia Berseri 

Rappocini Makassar tentang peran pendidikan inklusi dalam membentuk 

keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut, dengan 

cara wawancara dan observasi, dan berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

peneliti dapat disimpulkan tiga hal utama sebagai berikut: 

1. Dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus 

pendidikan inklusi berperan memberikan program pendidikan melalui 

kurikulum, metode pembelajaran, pengaturan kelas, dan kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan sekolah tersebut. Peran dari pendidikan 

inklusi dalam terlaksananya pembentkan keterampilan sosial peserta didik 

berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum 2013 dengan program 

Program pembelajaran individual. Metode pembelajaran dan pengaturan 

kelas yang nyaman disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik non 

diskriminasi. Peran pendidik dan tenaga pendidik sebagai pembimbing, 

pengajar yang mengontrol dan memberikan arahan dan pelatihan dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. 

2. Keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda 

tergantung perkembangan peserta didik yang mereka miliki. Pendidikan 

inklusi mengembangkan aspek-aspek keterampilan sosial yaitu kerja 

sama, kontrol diri, empati dan tanggung jawab melalui program 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang sama 

tanpa diskriminasi. 
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3. Faktor Pendukung dalam membentuk keterampilan sosial peserta didik 

anak adalah wawasan dan pengalaman orang tua, yaitu hal-hal yang telah 

diperoleh sebelumnya seperti pada saat mengikuti kelas parenting selain 

itu peran dari sumber daya manusia di sekolah yaitu tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. Lingkungan pendidikan non diskriminasi menjadi 

faktor dalam pembentukkan keterampilan sosial pserta didik. Adapun 

yang menjadi faktor penghambatnya adalah pergaulan anak, dan 

kebiasaan kurang baik yang diterapkan di rumah, keadaan peserta didik 

yang berbeda-beda. 

B.  Implikasi Penelitian 

Peran pendidikan inklusi dalam membentuk keterampilan sosial pada 

peserta didik berkebutuhan khusus di RA Cendekia Berseri dengan cara: 

1. Pendidikan yang menghargai segala jenis perbedaan. Seluruh peserta 

didik mendapatkan hak layanan pendidikan yang sama dari berbagai latar 

belakang. 

2. Mengembangkan kurikulum dengan memberikan pembelajaran yang 

variatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

3. Pendidik berkolaborasi dengan shadow teacher dalam memberikan 

pendampingan dan motivasi kepada seluruh peserta didik. Pembelajaran 

yang sama diberlakukan kepada peserta didik, pada peserta didik 

berkebutuhan khusus beberapa hambatan dapat didampingi oleh shadow 

teacher. 

4. Memberikan stimulasi kepada peserta didik untuk dapat berinteraksi 

dengan baik, dengan membiasakan peserta didik untuk menyapa, 

menghargai, tidak mem-bully, mengingatkan satu sama lain, dan 

bertanggung jawab dapat membentuk keterampilan sosial yang baik bagi 

peserta didik. 
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C. Saran  

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, sebagai 

bentuk rekomendasi maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam pendidikan anak usia dini, sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik, penerapan pendidikan inklusi mampu 

mengembangkan keahlian pendidik dalam menciptakan kegiatan 

yang bervariasi serta mngutamakan kebutuhan peserta didik. 

2. Bagi peserta didik, peran dari pendidikan inklusi dapat membentuk 

dan mendorong peserta didik untuk dapat saling menghargai 

perbedaan dan mengembangkan keterampilan sosialnya. 

3. Bagi layanan pendidikan lain, peran pendidikan inklusi pada 

pembelajaran RA Cendekia Berseri dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan pembelajaran yang ramah anak dan menghargai segala 

perbedaan, kreatif dan menyenangkan serta mempertimbangkan 

kebutuhan dan perkembangan anak.  
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