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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan ا      

tidak dilambangkan 

 ba ب
b be 

 ta ت
t te 

  ̇  ث
 ̇ es (dengan titik di atas) 

 jim j je ج

 ḥa ح
ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 kha خ
kh ka dan ha 

 dal د
d de 

   ̇  ذ
 ̇ zet (dengan titik di atas) 

 ra ر
r er 

 zai ز
z zet 
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 sin ش
s es 

 syin ظ
sy es dan ye 

 ṣad ص
ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ḍa ض
ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ apostrof terbalik 

 gain غ
g ge 

 fa ف
f ef 

 qaf ق
q qi 

 kaf ك
k ka 

 lam ل
l el 

 mim و
m em 

ٌ nun 
n en 

 wau و
w we 

 ha h ha ـه

 ء
hamzah 

‟ apostrof 

 ya ى
y ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ى يَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 
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Contoh: 

 kaifa :َ ك ي فَ 

لَ   haula :َ ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

 

Contoh: 

اتَ  َي   : māta 

ي ي َر   : ramā 

َ  qīla : ل ي م 

تَ  و   ً َي   : yamūt 

 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َىَ اَ      ...

َ... 
fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى و
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4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

َ ف ال  ط   َ الْ  ةَ  ض  و   rauḍahal-aṭfāl : ر 

ه ةَ ا َ ان ف اض  ي ُ ةَ  د   ً ن   : al-madīnahal-fāḍilah 

ةَ   ً  al-ḥikmah :  ا ن حك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ` َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ  <rabbana : ر 

ي ُ اَ  <najjaina: َ جَّ

َ كُّ  al-haqq : ا ن ح 

َ ى   nu“ima : َ ع  

َ  aduwwun„ : ع د وٌّ
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Jika huruf َى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( َ )َى ي   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh: 

َع ه يٌَّ  : „Alī (bukan„Aliyyatau„Aly) 

َ َب يٌّ  Arabī (bukan„Arabiyy atau„Araby)„ :ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ ص   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ن ة َ ن س  َا نسَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : ا ن ف ه ط ف ةَ 

 al-bilādu :  ا ن ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

 ٌَ و  ر  َي   : ta‟murūna 

ع َ  „al-nau :  ا نَُّو 

ءٌَ  syai‟un :  ش ي 

تَ  ر  َأ ي    : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur‟ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-„Ibārāt bi„umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَ   ٍ ي   billāh ب اَللهdīnullāhَ د 
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Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َالله ََ ة   ً ح  َر  َف ي  ه ى   hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur‟ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 



 
 

xvi 
 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  َ= subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

saw.   = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-sala>m 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 َ= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l „Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة =  ص

 بدوٌَيكاٌ =  دوَ

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ضهىَصهيَاللهَعهيهَو =  صهعىَ  

 طبعة =  طَ

 بدوٌََاشر =  دٌَ

انيَاذر\انيَاذرها =  اندَ  
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ABSTRAK 

 

Nama : Fitriani Pratiwi 

Nim : 2080118031 

Judul : Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kelas III SDN 

Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 

 

Penelitian ini membahas tentang Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik kelas III SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

Dengan rumusan masalah yaitu: 1) gambaran Pembelajaran Tematik  di kelas III 

SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 2) Hambatan-

Hambatan oleh peserta didik sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 3) 

Faktor yang memengaruhi peserta didik sehingga mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo 

Kabupaten Bima. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan 

pada fokus peneitian, maka sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi 

2 yaitu data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  Kemudian teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu 

mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran pembelajaran tematik belum 

maksimal dalam proses pembelajarannya. Terdapat beberapa hambatan-hambatan 

yang dialami oleh peserta adalah: 1) kemampuan peserta didik dalam membaca 

dan berhitung masih dibawah rata-rata, 2) pendidik yang kurang menggunakan 

metode dan strategi, 3) hambatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran tematik.  

Adapun Faktor yang memengaruhi  kesulitan belajar peserta didik yaitu hambatan 

pada alokasi waktu, hambatan pada keaktifan peserta didik dan hambatan 

pendidik pada penilaian. 

Adapun implikasi dari penelitian ini peserta didik maupun pendidik 

mampu mengambil informasi yang telah penulis kumpulkan agar dapat menjadi 

bahan acuan dalam menangani secara bersama hambatan-hambatan pelaksanaan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dengan pendidik perlu meningkatkan 

tentang pelaksanaan dan proses evaluasi pembelajaran tematik, selain itu pendidik 

harus membiasakan menjelaskan dengan melihat pedoman dalam penyusunan 

RPP yang telah dibuat agar pelaksanaan menjadi terarah dan tepat. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membawa 

perubahan hampir di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, dunia pendidikan 

perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah berkaitan dengan tuntunan 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sebab melalui proses 

pendidikan maka akan timbul generasi muda yang berkualitas yang diharapkan 

mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman di berbagai aspek 

kehidupan. Khususnya pendidikan tingkat dasar (dalam hal ini SD/MI) merupakan 

titik tolak proses pendidikan. Hal ini berkenaan dengan Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 

berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta perubahan bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrstis serta bertanggung 
jawab”.

1
 

Pendidikan yakni usaha sadar untuk dapat mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan 

potensi dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

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

dalam dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional). Sejalan 

dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pendidikan 

terbaik bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk melalui 
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peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Tenaga pendidik tidak lagi menjadi 

Smerasa tegang ketika menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Oleh karena itu, tenaga pendidik juga diharapkan mampu membantu 

setiap peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam proses belajar.
2
 

Dalam proses belajar mengajar, tenaga pendidik sangat diperlukan untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal tematik. 

Namun  pendidik tidak dapat mengambil keputusan dalam menbantu peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal jika tenaga pendidik 

tidak tahu letak kesulitannya. Oleh karena itu tenaga pendidik harus dapat 

mengetahui kesulitan belajar peserta didik saat pembelajaran berlangsung 

khususnya dalam pembelajaran tematik. 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menolong seseorang dalam 

menghadapi ujiannya. Ketika manusia tengah dihadapkan dengan berbagai macam 

ujian maka disitulah manusia sedang menjalani pendidikan. Oleh sebab itu, 

manusia hidup memerlukan pendidikan untuk menuntut ilmu ataupun belajar. 

Allah berfirman dalam QS al-Alaq/96: 1- 5:  
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Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha mulia, Yang mengajar (manusia) dengan 

pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinnya. 
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 Allah swt yang pertama memberikan ilmu, mengajarkan manusia tentang 

segala sesuatu yang belum diketahuinya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Oleh 

sebab itu, manusia hanyalah wakil Allah swt dalam menyampaikan ilmu-ilmu-

Nya di bumi.  

Adapun penelitian yang menguatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik ialah penelitian yang dilakukan oleh Shindy Lestari 

“Analisis Faktor Penghambat Guru dalam Pembelajaran Tematik Di SD/MI”. 

Mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan proses yang efektif dalam 

pembelajaran tematik, hambatan terhadap gurupun bermunculan. Hambatan-

hambatan yang dialami guru mulai dari model/metode pembelajaran, 

mengintegrasikan tema, ataupun terbatasnya media, sarana dan prasarana serta 

minimnya pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran tematik. Pada tahap 

perencaanaan guru mengalami kesulitan dalam menyusun silabus dan RPP sesuai 

kondisi dan lingkungan peserta didik sekaligus menyediakan media pembelajaran 

yang tepat dalam pembelajaran tematik. 
3
 

Nurul Hidayah mengatakan yang dimaksud dengan “pembelajaran tematik 

pada dasarnya adalah merupakan model pembelajaran terpadu dengan 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa”. Jurnal yang 

ditulis oleh Nurul Hidayah dengan judul pembelajaran tematik integrative di 

sekolah dasar dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang utuh serta menyeluruh sehingga dapat mengembangkan 

aspek pengetahuan, sikap serta keterampilan oleh siswa. Pembelajaran ini 

menggunakan tema-tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehinga 
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pembelajaran dapat lebih bermakna dengan kehidupan peserta didik,  dan 

sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dengan peserta didik mencari sendiri 

dan menemukan apa yang akan mereka pelajari.
4
 

 Berdasarkan uraian di atas pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang menggabungkan (mengintegrasikan) beberapa mata pelajaran menjadi satu 

tema. Pembelajarannya dapat dihubungkan dengan peristiwa kehidupan peserta 

didik. Sehingga peserta didik lebih dekat dengan objek yang sedang dipelajarinya. 

Yang tujuannya peserta didik dapat menerapkan apa yang dipelajari dikehidupan 

nyata  maupun kehidupan sehari-hari.  

 Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SDN Inpres Bontokape, 

peneliti menemukan sebuah permasalahan yaitu permasalahan dalam kegiatan 

belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran tematik, pendidik mengaku 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta 

didik, dikarenakan kurangnya respon dari peserta didik terkait materi yang 

disampaikan oleh pendidik. Selain itu, peserta didik kurang memperhatikan dan 

kurang fokus dalam belajar serta nilai ulangan yang tidak tuntas. Sehingga peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian terkait apa yang menjadi hambatan peserta 

didik sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

tersebut. 

Pada pembelajaran tematik sering dijumpai permasalahan yang menjadi 

kendala dalam belajar yang disebabkan adanya keanekaragaman individu peserta 

didik. Oleh karena itu, penguasaan hasil belajar beranekaragam juga. Adanya 

tingkat penguasaan peserta didik yang berbeda, maka akan berbeda pula 

ketuntasan hasil belajar mereka, baik peserta didik yang cepat dalam proses 

belajarnya maupun yang lambat. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul, “ Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kelas III SDN 

Inpres Bontokape”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada “Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik  Kelas 3 SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima” dan 

hanya terfokus pada pembelajaran Tematik yang dilaksanakan oleh pendidik  dan 

peserta didik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

Pembelajaran tematik juga diartikan dengan  pembelajaran dengan konsep yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran yang memberikan pengalaman pada anak 

yang bermakna. Dalam model tersebut, melalui tema pendidik akan mampu 

membangun keterpaduan. Kreatifitas pendidik sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran tematik.
5
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Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus penelitian. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Hambatan pelaksanaan belajar 

tematik peserta didik kelas III 

SDN Inpres Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima. 

Pada penelitian ini, peneliti 

ingin menggambarkan mengenai 

pelaksanaan dari Pembelajaran 

Tematik.  

Hambatan-hambatan apa saja 

yang ditemukan oleh peserta 

didik sehingga mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran 

Tematik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pembelajaran tematik  di kelas III SDN Inpres 

Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh peserta didik 

sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran tematik di kelas III SDN 

Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima? 

3. Faktor apa saja yang memengaruhi peserta didik sehingga mengalami 

hambatan dalam pembelajaran tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima? 

D. Tinjauan Pustaka 

 hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Ananda dan 

Fadillaturahmi  dengan judul “Analisis Kemampuan Guru Sekolah Dasar dalam 

Implementasi Pembelajaran Tematik di SD”.  Menyebutkan bahwa, Pembelajaran 

tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topic bahasan. Sutirjo 
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dan Mamik Sri Astuti menyatakan bahwa, pembelajaran tematik merupakan satu 

usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. 

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa persamaan penelitian ini secara umum 

terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni  sama-sama menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu perbedaan selanjutnya ialah terletak 

pada metode yang digunakan, metode yang digunakan oleh Rizki Ananda dan 

Fadillaturahmi ialah metode PTK (Penelitian tindakan kelas), sedangkan peneliti 

menggunakan metode wawancara dan juga observasi.
6
 

  hasil penelitian yang  telah dilakukan oleh Mohammad Syaifuddin dengan 

judul “Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas 2 SD Negeri Demangan 

Yogyakarta”.  Menyebutkan bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih 

untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.
7
 

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama  menekankan pada keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran tematik, serta penelitian ini juga sama-

sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tika Rizki Amalia dengan judul 

“Analisis Hambatan Pendidik Pada Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 Di Kelas Rendah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”
8
. 
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Membahas tentang hambatan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. perbedaan dengan peneliti yang 

akan lakukan adalah peneliti akan membahas tentang hambatan yang dialami oleh 

peserta didik dalam pembelajaran tematik. Persamaannya terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yulyani, dengan judul 

“Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Tematik Di 

Sekolah Dasar” menyebutkan bahwa dalam mengimplementasikan kompetensi 

pedagogic guru dalam pembelajaran tematik memiliki hambatan seperti guru 

lemah dalam penggunaan media, kurangnya sarana dan prasarana pada mata 

pelajaran tertentu, motivasi guru yang masih rendah dan sebagainya. Persamaan 

penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini 

membahas terkait implementasi kompetensi pedagogic guru dalam pembelajaran 

tematik di sekolah dasar, sedangkan peneliti membahas terkait faktor yang 

menghambat pada pelaksanaan pembelajaran tematik.
9
 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Shindy Lestari, dengan judul 

“Analisis Faktor Penghambat Guru Dalam Pembelajaran Tematik Di SD/MI”. 

Mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan proses yang efektif dalam 

pembelajaran tematik, hambatan terhadap gurupun bermunculan. hambatan-

hambatan yang dialami guru mulai dari model/metode pembelajaran, 

mengintegrasikan tema, ataupun terbatasnya media, sarana da prasarana serta 

minimnya pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran tematik. Pada tahap 

perencaanaan guru mengalami kesulitan dalam menyusun silabus dan RPP sesuai 

kondisi dan lingkungan peserta didik sekaligus menyediakan media pembelajaran 
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Sekolah Dasar” School Education Jurnal, Vol 10. No 2,(2020), h.186. 
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yang tepat dalam pembelajaran tematik. Adapun perbedaan pada penelitian ini 

ialah, peneliti membahas terkait hambatan yang dialami siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran tematik, sedangkan pada penelitian ini  membahas tentang faktor 

yang menjadi hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik.
10

 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rokhimah Kusuma Pratiwi, 

dengan judul “Implementasi Pembelajaran Tematik Pada Kelas Awal”. 

Menyatakan bahwa pembelajaran pada kelas I  sampai dengan III dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik, dengan demikian pelaksaanaan pembelajaran pada 

kelas awal ( kelas I, II, III ) MI/SD lebih tepat jika dikelola dengan pembelajaran 

terpadu atau tematik. Pembelajaran tematik terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,  

dan evaluasi pembelajaran tematik.  Pemerintah menetapkan pendekatan tematik 

sebagai pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan pada peserta didik sekolah 

dasar (SD) terutama untuk peserta didik kelas awal. Persamaan penelitian ini ialah 

sama-sama meneliti pada kelas awal lebih tepatnya peneliti melakukan penelitian 

pada kelas III SD. Selain itu persamaan lainnya ialah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah, pada penelitian ini 

membahas terkait implementasi pembelajaran tematik pada kelas awal, sedangkan 

peneliti membahas tentang hambatan pelaksanaan pembelajaran tematik.
11

 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Lely Nurmaya dengan 

judul “Analisis Kesulitan Implementasi Pembelajaran Tematik pada Masa 

Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar”. Menyatakan bahwa dalam 

mengimplementasikan pembelajaran tematik guru diharuskan memiliki peranan 

penting dan  seoptimal mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan 
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peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam mengajarkan siswa secara daring. 

Agar pembelajaran tematik tetap berjalan dengan baik pada masa pandemi covid-

19, maka guru diharapakan menggunakan metode pembelajaran yang tepat secara 

daring sebagai alternatifnya.  

  Guru masih mengalami kesulitan dalam mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara daring yang sesuai dan guru juga masih 

terkendala dalam mengimplementasikan pembelajaran secara daring karena 

kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan atau pemanfaatan teknologi. 

Selain kendala yang dihadapi guru juga kurangnya fasilitas yang menunjang 

pembelajaran daring, seperti tidak semua siswa mempunyai smartphone canggih, 

dan sebagainya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada 

masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti membahas terkait kesulitan 

implementasi pembelajaran tematik pada masa pandemi, sedangkan peneliti 

membahas terkait hambatan pelaksanaan pembelajaran tematik pada siswa kelas 

III SD. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan 

pendekatan kualitatif dan deskriptif. Selain itu metode yang digunakanpun sama.
12

 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pariang Sonang Siregar, dengan 

judul “Implementasi Pembelajaran Tematik dalam Pencapaian Standar Proses 

Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar” Menyatakan bahwa pada kurikulum 2013 ini 

pemahaman guru terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sangat 

berpengaruh pada proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran pada kurikulum 

2013 yang membedakan dengan KTSP yaitu adanya empat kompetensi inti (KI). 

RPP yang dirancang harus memenuhi empat kompetensi inti. RPP menjadi awal 

penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran karena perencanaan yang baik 
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 Andi Lely Nurmaya, “Analisis Kesulitan Implementasi Pembelajaran Tematik pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar” , Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 3. No 6 202, h. 4394-
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dapat menciptakan pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk menggali konsep 

pengetahuan yang baru. Keberhasilan implementasi pembelajaran tematik sangat 

ditentukan oleh pemahaman para pemangku kepentingan, yaitu pendidik. Oleh 

karena itu, pendidik harus mampu mengimplementasikan pembelajaran tematik 

dengan baik sehingga proses dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
13

 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh M. Sofyan Alnashr, “Analisis 

Faktor Penghambat Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Pembelajaran Tematik ( 

Studi Kasus di MI Al-Hihmah Kajen, Margoyoso, Pati)”. Menyebutkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik di MI tentu tak lepas dari berbagai hambatan 

yang membuat proses pembelajaran tematik menjadi tidak optimal. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi pembelajaran antara lain guru yang handal dalam 

menggunakan strategi dan metode, faktor siswa dengan segala potensinya, faktor 

sarana dan prasarana yang memadai. Dan faktor lingkungan. Terdapat banyak 

faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu proses 

pembelajaran baik teknis maupun non teknis, internal maupun eksternal, faktor 

pendidik, peserta didik, pimpinan, lingkungan, maupun stake holder lainnya.
14

 

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kualitatif serta metode yang digunakan juga sama. Adapun perbedannya ialah 

penelitian ini membahas terkait faktor apa saja yang menjadi penghambat guru 

dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah, 

sedangkan peneliti membahas terkait hambatan pelaksanaan pembelajaran tematik 

pada siswa kelas III SD.  
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 Pariang Sonang Siregar, “Implementasi Pembelajaran Tematik Dalam Pencapaian 

Standar Proses Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar” , Jurnal Basicedu, Vol 6. No 1 2022, h. 2 

14
 M. Sofyan Alnashr, “ Analisis Faktor Penghambat Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam 

Pembelajaran Tematik ( Studi Kasus di MI Al-Hihmah Kajen, Margoyoso, Pati)” , Jurnal 

Pendidikan Guru MI,  Vol 5. No 2 (2018), h. 193-194. 
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  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu Purbha Sakti, dengan judul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SDN 1 Kragilan”. Menyatakan guru 

sekolah dasar memiliki fungsi dan keahlian dalam menangani anak usia sekolah 

dasar. Pembelajaran yang dilaksanakan disekolah dasar adalah pembelajaran 

tematik berdasarkan kurikulum 2013. Belajar secara integrasi yang dilakukan 

anak usia sekolah dasar adalah belajar mengenai satu tema atau pokok pikiran. 

Kegiatan pembelajaran tematik dilaksanakan secara murni per mata pelajaran, 

yaitu hanya memberi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan 

dengan mata pelajaran. Kompetensi yang digunakan untuk mengganti istilah 

standar dalam kurikulum 2013 adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar.
15

 

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, serta metode yang digunakan juga sama. Adapun perbedaannya yaitu, 

pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tematik saja, 

sedangkan peneliti membahas tentang hambatan pelaksanaan pembelajaran 

tematik pada siswa kelas III SD. 

    hasil penelitian yang  telah dilakukan oleh Zaenal Abidin, dengan judul 

“Kesulitan Guru dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik 

Terintegratif di Sekolah Dasar”. Mengatakan bahwa pembelajaran tematik 

terintegratif telah menuai berbagai kontroversi serta keluhan guru dari berbagai 

daerah di Indonesia. Implementasi kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar 

dilaksanakan melalui pembelajaran tematik terpadu yaitu suatu pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna. Pendekatan pembelajaran ini diaplikasikan 

mulai dari kelas 1 sampai kelas VI, dengan mengintegrasikan berbagai 

                                                           
15

  Purbha Bayu, “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SDN 1 Kragilan” , Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, Vol 10. No 1 (2019), h.66. 
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kompetensi dari beberapa mata pelajaran kedalam berbagai tema.
16

 Persamaan 

penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun 

perbedaannya ialah, terletak pada masalah yang diteliti.  

   hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anna Astiningtyas, dengan 

judul “Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Integratif pada Kurikulum  2013”. Mengatakan bahwa solusi agar guru siap 

menghadapi kurikulum 2013 yaitu dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan kurikulum 2013 terhadap guru-guru sebagai pelaksana dilapangan 

menjadi sebuah hal yang penting dan wajib hukumnya. Mengingat, guru sebagai 

motor utama penentu keberhasilan penerapan kurikulum 2013 ini di lapangan. 

Kesiapan dan pemahaman guru terhadap ruh kurikulum harus dimiliki oleh semua 

guru. Pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 inilah yang akan menjadikan 

guru bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada 

dalam kurikulum 2013.
17

 Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, serta metode yang digunakan juga sama.  Adapun 

Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada masalah yang diteliti. 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kuncahyono, dengan judul 

“Analisis Penerapan Media Berbasis Komputer Pada Mata Pelajaran Tematik 

Terpadu di Sekolah Dasar”. Mengatakan bahwa fakta di lapangan terkait 

perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika 

diaplikasikan dengan baik dan cerdas. Keberadaan teknologi mengalami kemajuan 

yang luar biasa terutama jaringan informasi dan komunikasi dengan ditandai 

                                                           
16

 Zaenal Abidin, “Kesulitan Guru dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik 

Terintegratif di Sekolah Dasar” , Jurnal Ilmiah Kependidikan. Vol 10. No 1 (2019), h. 2. 

17
 Anna Astiningtyas, “Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik Integratif pada Kurikulum  2013”, Jurnal Primary Program Studi Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 7. No 1 (2018),h. 61. 
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munculnya beragam peralatan teknologi informasi seperti handphone, komputer, 

maupun leptop serta perkembangan jaringan internet global. Perkembangan 

teknologi yang mengalami kemajuan berdampak terutama dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya sekolah yang 

menerapkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui 

pemanfaatan teknologi di kelas menjadikan pembelajaran berdampak positif dan 

menarik. 
18

 Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti ialah, 

penelitian ini ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan guru dalam 

menerapkan media pembelajaran berbasis komputer, sedangkan peneliti 

membahas terkait hambatan pada pelaksanaan pembelajaran tematik pada siswa 

kelas III SD. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Musnar Indar Daulay, dengan 

judul “Penerapan Pembelajaran Tematik Kelas II Sekolah Dasar.” Mengatakan 

bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam 

proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung siswa 

akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya 

dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pembelajaran tematik juga 

mempunyai kaitannya dengan psikologi perkembangan karena isi materi 

didasarkan pada tahap perkembangan peserta didik selain itu psikologi belajar 

juga diperlukan karena mempunyai kontribusi dalam hal isi materi tersebut 

disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana mereka harus mempelajarinya, 

                                                           
18

 Kuncahyono, “Analisis Penerapan Media Berbasis Komputer Pada Mata Pelajaran 

Tematik Terpadu di Sekolah Dasar” , Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD. Vol 5. No 2 

(2017), h.773. 
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media pembelajaran tersebut dalam pembelajaran tematik sebaiknya bervariasi 

sehingga membantu siswa memahami konsep yang abstrak, metode juga perlu 

yang bervariasi sesuai dengan sifat pembelajaran tematik yang fleksibel maka 

perlu menggunakan multi metode misalnya percobaan, role playing, Tanya jawab 

dan demonstrasi.
19

 Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, serta metode yang digunakan juga sama.  Adapun Perbedaan 

dalam penelitian ini ialah terletak pada masalah yang diteliti. 

  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Firman, dengan judul 

“Efektifitas Penggunaan Media Video pada Pembelajaran Tematik Terpadu di 

Sekolah Dasar Saat Pandemi Covid-19”. Mengatakan bahwa media menjadi 

perantara antara pendidik dengan peserta didik dalam penyampaian materi 

pembelajaran supaya berjalan dengan semestinya. Dengan adanya media 

pembelajaran, peserta didik dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

karena adanya hal baru yang hadir pada kegiatan belajar mereka. Media juga 

dapat memberikan peserta  didik rangsangan belajar sehingga adanya pengalaman 

belajar yang menyenangkan dan efektif.
20

 Persamaan penelitian ini ialah sama-

sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta metode yang digunakan juga 

sama.  Adapun Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada masalah yang 

diteliti.  Penelitian ini membahas masalah terkait sejauh mana pelaksanaan media 

video pembelajaran dilaksananakan di sekolah dasar selama masa pandemi covid-

19, sedangkan peneliti membahas terkait hambatan pelaksanaan pada 

pembelajaran tematik siswa kelas III SD. 

                                                           
19

 Musnar Indar Daulay, “Penerapan Pembelajaran Tematik Kelas II Sekolah Dasar” , 

Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5. No 1 (2021), h. 274. 

20
 Firman, “Efektifitas Penggunaan Media Video pada Pembelajaran Tematik Terpadu di 

Sekolah Dasar Saat Pandemi Covid-19” , Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5. No 1 (2021), h. 

155. 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Laila Sahar, Andi Halimah dan 

Syahruddin, dengan judul “Problematika Penerapan Pembelajaran Tematik pada 

Siswa Kelas II MI Madani Pao-Pao”. Mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

tematik yang dilaksanakan di MI Madani Pao-pao guru tidak membuat silabus dan 

RPP, namun guru mendownload dan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

tidak ditemukan RPP yang disediakan guru sebelum proses pembelajaran. Pada 

pelaksanaan penyajian materi masih terpisah-pisah dan guru tidak menggunakan 

media dalam proses pembelajaran. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitafit dengan pendektan 

fenomenologi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada kelasnya, peneliti 

disini membahas kelas III.
21

  

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiraz, Ibrahim Nasbi,  dan 

Immawati Nur Aisyah Rivai, dengan judul “Tingkat Penguasaan Pembelajaran 

Model Tematik Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bau-bau”. 

Mengatakan bahwa penguasaan pembelajaran tematik guru-guru MIN 1 Bau-bau 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran 

tematik guru MIN 1 Bau-bau. Perencanaan pembelajaran tematik di MIN 1 Bau-

bau sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada pengembangan KI, KD, 

indicator, penetapan tema jaringan, penyusuan silabus, penyusunan RPP, 

pengembangan Media dan sumber belajar serta penilaian dalam pembelajaran 

tematik. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian yang 

digunakan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Perbedaannya ialah, peneliti membahas terkait hambatan yang dialami oleh 

                                                           
21

 Laila Sahar, dkk. “Problematika Penerapan Pembelajaran Tematik Pada Siswa Kelas II 

MI Madani Pao-pao”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol.2 No.1(2020) 
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peserta didik sedangkan pada penelitian ini mereka membahas terkait penguasaan 

pembelajarannya.
22

 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila Lira, Muhammad Khalifah 

Mustami dan Umar Sulaiman, dengan judul “Penguasaan Guru pada 

Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di MIN 1 Takalar”. Mengatakan bahwa 

adapun kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran tematik yaitu 

kurangnya kemampuan guru dalam mentematikkan mata pelajaran, metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi serta kurang menguasai kelas, kemudian 

upaya guru dalam meningkatkan proses pembelajaran tematik yaitu menyediakan 

media pembelajaran serta alat peraga. Persamaan pada penelitian ini adalah pada 

instrumennya dan juga jenis penelitiannya.
23

 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulandari, Muljono Damopoli 

dan Andi Halimah, dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Tematik Berbasis Pendekatan Ilmiah pada Tema “Hidup Rukun” di Kelas II”. 

Mengatakan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran tematik berbasis 

scientific approach ini mengacu pada model pengembangan 4D. Dengan adanya 

pendekatan scientific dalam pembelajaranvmengajarkan bagaiamana menemukan 

pengetahuan baru, memecahkan masalah, berpikir kritis dan menciptakan 

kreativitas. Dengan demikian dalam proses pembelajaran dengan berlandaskan 

saintifik menggunakan metode yang mengantarkan peserta didik memperoleh 

pengetaahuan baru dengan jalan menemukan informasi secara aktif. Perbedaan 

pada penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan, peneliti 

                                                           
22

 Sumiraz, dkk. “Tingkat Penguasaan Pembelajaran Model Tematik Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Bau-bau”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol.3 No.2 

(2021) 

23
 Nurfadila Lira, dkk. “Penguasaan Guru Pada Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di 

MIN 1Takalar”. Jurnal Ilmu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Vol. 3 No.1 (2021). 
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penggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan jenis penelitian ini 

adalah pengembangan.
24

 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Noer Naningsih dan Fajri Basam, yang 

berjudul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik Berbasis Pendekatan 

Ilmiah pada Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia di Kelas V MI Darul 

Hikmah Makassar”. Mengatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Guru 

perlu mendesain perangkat pembelajaran yang baik sehingga memungkinkan 

pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran yang 

didesain oleh guru sangat mendukung keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Peangkat pembelajaran ini menjadi pedoman yang baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

pengembangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
25

 

E. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gambaran pada pelaksanaan pembelajaran tematik peserta 

didik   di kelas III SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

                                                           
24

 Ayu Wulandari, dkk. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik Berbasis 

Pendekatan Ilmiah Pada Tema “Hidup Rukun” di Kelas II. Jurnal Ilmu Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah, Vol.1 No. 2 (2019). 

25
 Noer Naningsih, Fajri Basam. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik 

Berbasis Scientific Aproach pada Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia di Kelas V MI Darul 

Hikmah Makassar”. Jurnal Ilmu Pendidikan Madrasah Ibtidaiayah, Vol.1 No.2 (2019). 
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b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh peserta 

didik sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran tematik di kelas III 

SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

c. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang memengaruhi peserta didik 

sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran tematik di kelas III SDN 

Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

a. Manfaat secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan  dalam bidang 

pendidikan serta dapat berguna sebagai bahan acuan penelitian yang lebih 

mendalam sebagai teori di dalam dunia pendidikan. 

b. Manfaat secara praktis 

1. Bagi pendidik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pendidik agar 

lebih memahami pembelajaran tematik untuk memberikan motivasi dan 

menemukan pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan dan 

kreativitas peserta didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi dalam 

mengikuti pembelajaran tematik yang sulit dipahami, juga meningkatkan 

kualitas pembelajaran agar hasilnya memenuhi harapan bagi peserta didik, 

orang tua, serta masyarakat. 

2. Bagi peserta didik 

Penelitian ini dapat memberikan sedikit ilmu dalam mencetak generasi 

yang berkualitas dan memeberikan suasana baru dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif dalam menumbuhkan 

kreatifitas dalam proses pembelajaran. 
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3. Bagi  sekolah 

Penelitian ini merupakan bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

kualitas belajar dalam pembelajaran tematik dan kemampuan para 

pendidik dengan peningkatan keaktifan dan kreativitas peserta didik.  

4. Bagi peneliti 

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta untuk 

menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang penerapan pendidikan. 
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BAB II 

                      KAJIAN TEORETIS  

A.  Kajian tentang Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam 

skema mata pelajaran. Pada proses ini terdapat aktivitas peserta didik sebagai 

pelajar dan terdapat pula aktivitas pendidik sebagai pembelajar. Pembelajaran 

dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh pendidik 

kemudian diaplikasikan dengan cara melakukan pertemuan sssecara klasikal dan 

didukung dengan media, alat, serta bahan yang sesuai.
1
 

Pembelajaran dalam Undang-undang pendidikan BHP diartikan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber ajar dalam suatu lingkungan belajar.
2 

Menurut wina sanjaya pembelajaran merupakan suatu system, yang mana 

dalam system tersebut mencakup tiga karakteristik penting. Adapun karakteristik 

penting yang pertama adalah adanya tujuan yang menjadi pa  tokan yang harus 

dicapai. Karakteristik dari system tersebut adalah dengan adanya proses kegiatan 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Karakteristik dari system yang ketiga 

adalah system selalu melibatkan dan memanfaatkan beberapa komponen, 

diantaranya yaitu sarana, pendidik, peserta didik, strategi atau metode.  Strategi 

                                                           
1
 Albitar Septian Syarifudin, Implementasi pembelajaran daring untuk meningkatkan 

mutu pendidikan sebagai dampak diterapkannya social Distancing, Jurnal Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Vol 5 No 1 2020, h. 31. 

2
 Badan  Hukum Pendidikan ( BHP ) ( Bandung : Nuansa Aulia, 2009 ), h.77. 
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atau metode merupakan komponen penting dalam sistem tersebut. Tanpa strategi 

atau metode yang tepat proses pencapaian tujuan menjadi tidak bermakna.
3
 

Menurut suherman, pembelajaran merupakan suatu  proses yang terdiri 

dari kombinasi dua aspek: yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan 

oleh peserta didik, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh 

pendidik sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara 

terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik lainnya disaat proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Dengan kata lain pada hakikatnya 

pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta 

antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka perubahan sikap.
4
 

Menurut Oemar Hamalik, “pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun terdiri dari unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan belajar.
5
 

Dalam melaksanakan pembelajaran pendidik hendaknya tidak hanya 

sekedar mentransfer pengetahuan saja “ transfer of knowledge” tetapi pendidik 

juga harus mengolah secara pedagogik yaitu dengan menggunakan ilmu seni atau 

ilmu mengajar sehingga materi subjek yang merupakan bagian dari sains sekolah 

(school science) mudah dijangkau oleh siswa. 

Pembelajaran dikatakan baik apabila memiliki sasaran-sasaran yang 

seharusnya berfokus pada hal-hal sebagai berikut :
6
 

                                                           
3
 Wina sanjaya,  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Kencana,2008),  hlm 49-60. 

4
 Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi pembelajaran (Yogyakarta : Multi Presindo, 

2009),  h. 11. 

5
  Oemar Hamalik,  Kurikulum dan Pembelajaran. ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008 ), h. 57. 

6
  Jogiyanto, Pembelajaran Metode Kasus Dosen dan Mahasiswa. (Yogyakarta : Andi 

Offset, 2006), h. 20 
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a. Meningkatkan kualitas berpikir (qualities of mind), yaitu berpikir dengan 

efisien, konstruktif, mampu melakukan judgment serta kearifan. 

b. Meningkatkan attitude of mind, yaitu menekankan pada keingintahuan , 

aspirasi-aspirasi serta penemuan-penemuan. 

c. Meningkatkan kualitas personal (qualities of person), yaitu karakter, 

sensitivitas, integritas, tanggung jawab. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep dan 

pengetahuan-pengetahuan. 

2. Teori-Teori Pembelajaran 

Teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau 

pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Tujuannya bervariasi, bisa jadi 

untuk menabah ilmu, pengetahuan, hingga keterampilan, melalui proses belajar 

berdasarkan instruksi- instruksi tertentu. Hasil akhir dari proses pembelajaran 

adalah perilaku yang berubah, terbentuk, atau terkontrol. 

Di dunia psikologi pendidikan, terdapat beberapa macam teori 

pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

a. Behavioristik 

Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa 

yang observable atau dapat diamati. Perbedaan satu teori pembelajaran dengan 

teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi masalah 

yang krusial. Sebagian teori lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran 

terjadi. Lalu, sebagian teorinya, lebih fokus pada peran memori, peran 

motivasi, serta peran regulasi diri pada peserta didik. 
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b. Teori Pembelajaran Sosial Kognitif 

Albert bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis 

teori pembelajaran sosial kognitif. Sosial kognitif adalah teori yang 

menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial disekitarnya. 

Berdasarkan teori bandura, fungsi manusia dilihat sebagian dari sekumpulan 

interaksi yang meliputi faktor  personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di 

lingkungan sekitar.  

c. Information Processing Theory 

Information processing theory atau teori pemrosesan informasi termasuk dalam 

salah satu teori pembelajaran di dunia psikologi pendidikan. Teori pemrosesan 

informasi fokus pada atensi, persepsi, encoding, dan penyimpanan memori di 

dalam otak.
7
 

3. Komponen Pembelajaran 

Adapun komponen-komponen dari pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan, tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri 

serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Sumber belajar, dapat diartikan sebagai bentuk sesuatu yang ada diluar diri 

seseorang yang bisa digunaan untuk membuat atau memudahkan terjadinya 

proses belajar pada diri sendiri atau pada peserta didik, apapun bentuknya, 

bendanya, asalmasih bisa digunakan untuk memudahkan proses belajar, maka 

benda itu dapat dikatakan sebagai sumber belajar. 

                                                           
7
 https://m/ kumparan.com/berita-update/macam-macam teori-pembelajaran-dan 

definisinya-1v6c0jQvMyI  
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c. Strategi pembelajaran, merupakan tipe pendekatan yang spesifik untuk 

menyampaikan informasi, dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan 

khusus. Pada dasarnya strategi pembelajaran merupakan penerapan dari 

prinsip-prinsip  psikologi dan prinsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan 

siswa. 

d. Media pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses 

interaksi pendidik dengan peserta didik serta peserta didik dengan lingkungan 

dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode 

mengajar yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. 

e. Evaluasi pembelajaran, merupakan alat indicator untuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar 

secara keseluruhan. Evaluasi tidak hanya menilai suatu aktivitas secara spontan 

dan incidental, melainkan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, 

sistematik, serta terarah sesuai tujuan yang jelas.
8
 

4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

     Menurut Bruce Weil terdapat tiga prinsip penting pada proses 

pembelajaran, pertama, proses pembelajaran adalah membentuk kreasi 

lingkungan yang dapat membentuk serta mengubah struktur kognitif siswa. 

Kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang akan dipelajari. 

Pengetahuan tersebut mencakup pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Ketiga, 

dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. 

     Berdasarkan tiga prinsip pembelajaran di atas, maka proses 

pembelajaran harus diarahkan agar peserta didik mampup mengatasi setiap 

                                                           
8 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: 

Kencana, 2017) h. 89-90. 
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tantangan serta rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah, melalui sejumlah 

kompetensi yang harus dimiliki, meliputi, kompetensi akademik, ojupasional, 

kultural, dan temporal.
9
  

5. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap selanjutnya dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu 

pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Mempersiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti 

kegiatan belajar. 

2) Memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari 

dan terkait materi yang mau dipelajari. 

3) Membawa peserta didik pada suatu permasalahan ataupun tugas yang akan 

dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang nantinya akan dicapai. 

4) Menvampaikan garis besar serta cakupan materi dan penjelasan terkait 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan atau tugas. 

b. Kegiatan inti 

  Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif,, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik.  

                                                           
9
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. h. 94. 
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     Pada kegiatan inti menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang terdiri dari proses obeservasi, menanya, 

mencari informasi, asosiasi, dan komunikasi. 

 

c. Kegiatan penutup 

     Pada kegiatan penutup, pendidik bersama dengan peserta didik membuat 

rangkuman atau simpulan dari pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten dan terprogram, 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program 

pengayaan,layanan konseling atau memberikan tugas secara perorangan maupun 

kelompok. Serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pembelajaran 

berikutnya.
10

 

6. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 

Gage dan Berliner (dalam Suyono dan Hariyanto)  Melihat ada tiga fungsi 

utama pendidik  dalam pembelajaran yaitu: 

a. Sebagai perencana ( planner) 

b. Sebagai pelaksana sekaligus pengelola (organizer) 

c. Sebagai penilai (evaluator) 

 Sementara itu, menurut Abin Bin Syamsuddin Makmur berpendapat 

bahwa ada lima peran dan fungsi guru yaitu sebagai berikut: 

a. Pemelihara (konservator) 

b. pengembang (Innovator) 

c. penerus (Transmitor) 

d. Penerjemah (Transformator) 

                                                           
10

 Rusman, Belajar dan pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. h. 20-23. 
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Gary Flewelling dan William Higginson Menggambarkan peran guru 

yakni sebagai berikut: 

a. Memberikan stimulasi kepada peserta didik serta menyediakan tugas-tugas 

pembelajaran yang kaya (rich learning tasks) sehingga terancang dengan baik 

untuk meningkatkan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. 

b. Berinteraksi dengan peserta didik sehingga mendorong keberanian, 

mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, 

merefleksi, menilai, serta merayakan perkembangan, pertumbuhan dan juga 

keberhasilan. 

c. Menunjukkan manfaat yang didapat dari mempelajari suatu pokok bahasan. 

d. Berperan sebagai seseorang yang dapat membantu, tidak hanya membantu 

tetapi juga mengarahkan serta memberi penegasan, seseorang memberi jiwa 

dan mengilhami peserta didik dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, 

antusias, gairah dari seorang peserta didik yang mengambil resiko (risk taking 

learning) dengan demikian pendidik berperan sebagai pemberi informasi 

(informer), Fasilitator, dan bahkan seorang artis.
11

 

B.  Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik sebagai model 

pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa.
12

 

                                                           
11

 Askhabul Kirom, “Peran Guru dan Peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis 

multicultural”, Jurnal Pendidikan Agama Islam”, Vol 3 No 1 2017. h. 72-73. 

12
 Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), h. 147. 
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Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan belajar yang 

menggunakan tema sebagai pengganti berbagai mata pelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan tematik mengembangkan berbagai aspek yang 

terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oleh karena itu, didalam 

pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang 

dibutuhkan adalah buku yang disusun dalam mengoptimalkan berbagai sumber 

belajar dan penggunaaan media pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran 

tematik juga dimaknai sebagai sebuah proses strategi dalam bidang bahasa dengan 

mengaitkan beberapa pelajaran yang dihubungkan dengan tema berupa topic 

pembelajaran.
13

 

2. Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sebagai 

sebuah kurikulum yang berbasis kompetensi, elemen pertama yang 

disempurnakan dalam Kurikulum 2013 adalah rumusan tentang standar 

kompetensi kelulusan (SKI) yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.
14

  

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tematik Kurikulum 2013 

yaitu ada 5 tahapan yang disebut 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengomunikasikan). Mengamati adalah mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Tahap ini menuntut tersediannya objek secara nyata. Mengamati 

berpengaruh pada rasa ingin tahu peserta didik. Menanya adalah membatasi 

masalah, merumuskan pertanyaan, serta merumuskan jawaban. Bertanya dapat 

                                                           
13

 Yanti Hertianti, Pembelajaran Tematik Menggunakan Pendekatan Saintifik Dan 

Penilaian Otentik Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum 2013 (Jakarta: UIN Press, 2015) 

h.6-7. 

14
  Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Kurikulum 2013 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2017) , h. 94 
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mendorong kemampuan berfikir peserta didik. Mencoba adalah kegiatan 

pembelajaran yang didesain agar tercapai suasana yang kondusif. Menalar adalah 

proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta yang empiris yang dapat 

diobservasi agar memperoleh pengetahuan. Mengomunikasikan dapat dilakukan 

dengan persentasi laporan hasil percobaan.
15

 

Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya penyederhanaan dan 

tematik integratif yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam 

menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta 

mampu lebih baik dalam melakukan keterampilan proses.
16

 

Kementerian kebudayaan RI melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pembangunan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Albantani dan 

Ismail Suardi Wekke dan Ridha Windi Astuti, salah satu caranya adalah 

mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yaitu Kurikulum 2013 yang 

mulai diimplementasikan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013-2014 

melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah yang sudah siap 

melaksanakannya.
17

 Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, 

kerikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan proses 

pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas berfungsi sebagai pedoman 

supervise atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai 

pedomaan untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi proses 
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 Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Kurikulum 2013,  

h. 97-99 

16
  Apri Damai Sagita Krissandi dan Ruswaman, “Kendala Guru Sekolah Dasar dalam 

Implementasi Kurikulum 2013” , Jurnal Cakrawala Pendidikan, No 3, (2015), h.458 

17
 Ismail Suardi Wekke dan Ridha Windi Astuti, “Kurikulum 2013 di Madrasah 

Ibtidaiyah: Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim” , Jurnal Tadris UIN Raden Intan 

Lampung: Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol 2. No 1, (2017), h.34. 
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terselenggaranya proses pendidikan disekolah. Bagi siswa berfungsi sebagai 

pedoman belajar.
18

 Pada saat ini, kegiatan pembelajaran di sekolah menggunakan 

kurikulum 2013 (K13) dari kelas I sampai dengan kelas VI.  Salah satunya di 

SDN Inpres Bontokape yang sudah menerapkan kurikulum 2013 (K13). 

Pembelajaran dilakukan dengan pembelajan temarik terpadu. Kemunculan 

pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat yakni: 

a. Progrevisme, aliran progrevisme memandang bahwa proses pembelajaran perlu 

ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, 

suasana yang alamiah dan memperhatikan pengalaman peserta didik. 

b. Konstruktivisme, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta 

didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Oleh karena itu, isi dan materi 

pembelajaran perlu dihubungkan dengan pengalaman peserta didik secara 

langsung yakni berinteraksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan 

lingkungannya. Sebab pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja dari 

seorang pendidik kepada peserta didik, tetapi harus diintrepetasikan sendiri 

oleh masing-masing peserta didik. 

c. Humanisme, aliran humanisme yang melihat peserta didik dari segi 

keunikan/kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.
19

 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan 

atau diintegrasikan. Tema merupakan wadah atau wahana untuk mengenalkan 

berbagai konsep materi kepada peserta didik secara menyeluruh. Tujuan dari 

adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata 

                                                           
18

  Tim Pengembang MKPD, Kurikulum dan pembelajaran (Jakarta:Rajawali pers,2016), 

h.9 

19
 Fitri Indriani, “ Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Dalam Mengelola Pembelajaran 

Tematik Integratifn Kurikulum 2013 Pada Pengajaran Micro Di PGSD UAD Yogyakarta” , Jurnal 

Elementary School, Vol 3. No 1, (2016), h. 5 
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pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata 

pelajaran lainnya. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran terpadu (Integrated Instruction) yang merupakan suatu system 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistic, bermakna dan autentik.
20

 

Pembelajaran tematik adalah program pembelajaran yang berangkat dari 

satu tema/topic tertentu dan kemudian dikolaborasi dari berbagai aspek atau 

ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. 

Pada dasarnya pembelajaran tematik diimplementasikan pada kelas awal (kelas 

1sampai kelas 3) sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Implementasi yang 

demikian mengacu pada pertimbangan bahwa pembelajaran tematik lebih sesuai 

dengan perkembangan fisik dan psikis anak. 

3. Ciri Khas Pembelajaran Tematik 

 Beberapa ciri khas pembelajaran tematik antara lain: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relavan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan 

pengalaman langsung pada anak. 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan 

hasil belajarnya. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga 

hasil belajar dapat bertahan lebih lama, serta bersifat luwes dengan adanya 

keterpaduan berbagai mata pelajaran. 
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d. Membantu mengembangkan keterampilan berfikir peserta didik 

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang ditemui siswa dalam lingkungannya. 

f. Mengembangkan keterampilan sosial peserta peserta didik, seperti kerjasama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.
21

 

4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran yang memanfaatkan tema ini akan diperoleh beberapa 

manfaat, yaitu: 

a. Dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran, karena mata 

pelajaran dapat disajikan dalam satu unit. 

b. Menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu. Karena 

pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata 

pelajaran. 

c. Peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab 

isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan 

akhir. 

d. Pembelajaran menjadi holistic dan menyeluruh akumulasi pengetahuan dan 

pengaman peserta didik tidak tersegmentasi pada displin ilmu atau mata 

pelajaran tertentu, sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai 

proses dan materi yang saling berkaitan satu sama lain. 

e. Keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan menguatkan 

konsep yang telah dikuasai anak didik, karena yang didukung dengan 

pandangan dari setiap perspektif. 
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Tematik Integratif pada Kurikulum 2013 di Kelas Rendah SD Muhammadiyah 07 Wajak”, Jurnal 

Inovasi Pembelajaran, Vol 4, No 1 (2018), h. 39 



34 
 

 
 

Selain memiliki manfaat, pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan yang mencolok dalam pembelajaran tematik antara lain: 

a. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk 

mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan 

baik. 

b. Persiapan yang harus dilakukan oleh pendidik pun lebih lama. Pendidik harus 

merancang pembelajaran tematik dengan memerhatikan keterkaitan antara 

berbagai pokok materi tersebar dibeberapa mata pelajaran. 

c. Menurut penyediaan alat, bahan sarana dan prasarana untuk berbagai mata 

pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung 

dalam satu atau beberapa session. Tiap session dibahas beberapa pokok dari 

beberapa mata pelajaran.sehingga alat, bahan, sarana dan prasarana tersedia 

sesuai dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan.
22

 

Pembelajaran tematik memiliki kelemahan yang menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi sulit saat dilaksanankan yang dapat dilihat dari aspek 

pendidik, aspek peserta didik, aspek sarana dan prasarana, aspek kurikulum, aspek 

penilaian, suasana pembelajaran, aspek kultural. 

5. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

secara umum prinsip dasar pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) prinsip yaitu: 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama (focus) dalam 

pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih da nada 

keterkaitan menjadi target utama dalam pengajaran. Dengan demikian dalam 

penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan beberapa persyaratan: 
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1) Tema tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk 

memadukan banyak mata pelajaran. 

2) Tema harus bermakna, yaitu tema yang harus dipilih untuk dikaji harus 

memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. 

3) Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. 

4) Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 

5) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik 

yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 

6) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku 

serta harapan masyarakat. 

7) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar. 

b. Prinsip pengelolaan pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila pendidik mampu 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, pendidik harus mampu 

menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. 

Menurut Prabowo dalam pengolahan pembelajaran hendaklah pendidik dapat 

berlaku sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang menjadi dominasi 

pembicaraan dalam proses belajar mengajar. 

2) Pemberian tanggung-jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap 

tugas yang menuntut adanya kerja sama dalam kelompok. 

3) Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak 

terpikirkan dalam perencanaan. 

c. Prinsip evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi focus dalam setiap kegiatan bagaimana 

suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam 

melakukan evaluasi terdapat langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Memberi kesempatan pada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri (self 

evaluation/self assessment) disamping bentuk evaluasi lainnya. 

2) Guru perlu mengajak para peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar 

yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan. 

d. Prinsip reaksi 

Dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi perilaku secara 

sadar belum tersentuh oleh guru dalam proses pembelajaran. Karena itu pendidik 

dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga 

tercapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pendidik harus bereaksi terhadap aksi peserta 

didik dalam semua peristiwa.
23

 

6. Rambu-Rambu Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan guru untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Rusman 

dan Ichan Anshory dkk, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik yang harus diperhatikan pendidik adalah sebagai berikut: 

a. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan 

b. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas   semester. 

c. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk 

dipadukan. 

d. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan 

baik melalui tema lain ataupun disajikan secara tersendiri. 

e. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan 

berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 

                                                           
23

 Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati, Pembelajaran Tematik (Jawa Timur: CV, AE 

Media Grafika, 2017), h.12-13. 
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f. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan dan daerah setempat.
24

 

7. Merancang Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memerlukan perencanaan dan pengorganisasian agar 

dapat berhasil dengan baik. Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam 

merancang pembelajaran tematik, yaitu: 

a. Memilih tema 

Menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu: 

1) Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik 

2) Dari yang termudah menuju yang tersulit 

3) Dari yang sederhana menuju yang kompleks 

4) Dari yang konkret menuju yang abstrak. 

5) Tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta 

didik 

6) Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, 

termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 

b. Mengorganisasikan tema 

Pengorganisasian tema dilakukan dengan menggunakan jaringan tema 

yang dirancang untuk menghubungkan antara kompetensi dasar dan indicator 

dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut, akan terlihat kaitan antara 

tema, kompetensi dasar dan indicator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini 

dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. 
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 Ichan Ansory, Setiya Yunus Saputra dan Delora Jantung Amelia, “Pembelajaran 

Tematik Integratif pada Kurikulum 2013 di Kelas Rendah SD Muhammadiyah 07 Wajak”..,h. 40 
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c. Mengumpulkan bahan dan sumber 

Pembelajaran tematik berbeda dengan pembelajaran berdasarkan buku 

paket tidak hanya dalam mendesain, melainkan juga berbagai bahan yang 

digunakan. Berikut beberapa sumber: 

1) Sumber-sumber yang tercetak 

2) Sumber-sumber visual 

3) Sumber-sumber literature 

4) Artifac  

d. Mendesain kegiatan proyek 

Beberapa hal yang diperlukan dalam penyusunan pembelajaran tematik, 

diantaranya: 

1) Integrasikan bahasa-membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. 

2) Hendaknya bersifat holistic. 

3) Tekankan pada pendekatan “hands-on, minds-on”. 

4) Sifatnya lintas kurikulum. 

e. Mengimplementasikan pembelajaran tematik 

Beberapa kemungkinan implementasi: 

1) Lakukan pembelajaran tematik sepanajang hari 

2) Lakukan pembelajaran tematik selama setengah hari untuk beberapa hari 

3) Gunakan pembelajaran tematik untuk satu atau dua mata pelajaran 

4) Gunakan pembelajaran tematik untuk beberapa mata pelajaran 

5) Gunakan pembelajaran tematik untuk kegiatan lanjutan.
25
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 Sun Haji, “ Pembelajaran Tematik yang Ideal Di SD/MI”, Jurnal STITNU Hikmah 

Mojokerto, Vol 3, No 1, (2015),h. 63-65 
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8. Tahap-Tahap Pembelajaran Tematik 

Secara umum prosedur penerapan pembelajaran tematik terdapat tiga tahap 

sistematis, diantaranya: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 

penilaian. 

a. Tahap perencanaan pembelajaran tematik 

Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tematik adalah: 

1) Menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan 

2) Mempelajari kompetensi dasar dan indicator dari muatan mata pelajaran 

yang akan dipadukan 

3) Memilih atau menetapkan tema atau topic 

4) Membuat matriks atau bagan yang menghubungkan kompetensi dasar dan 

tema sebagai pemersatu setiap mata pelajaran 

5) Menyusun silabus pembelajaran tematik 

6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik 

b. Tahap pelaksanaan pembelajaran 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan dengan 

menggunakan tiga tahap, yaitu: 

1) Kegiatan pendahuluan, pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukkan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Sifat dari pendahuluan adalah pemanasan, dapat dilakukan 

dengan bercerita atau menyanyi. 

2) Kegiatan inti, kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secarainteraktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
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aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangkan fisik, serta 

psikologis, peserta didik. 

3) Kegiatan penutup, penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik serta tindak 

lanjut. 

c. Tahap penilaian hasil pelajaran 

Adapun beberapa anjuran penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penilaian pembelajaran ditujukan untuk melihat perkembangan dan kualitas 

proses dan hasil belajar, dengan memperhatikan seluruh aspek pikologis (sikap, 

keterampilan dan pengetahuan) 

2) Kriteria penilaian menggunakan penilaian acuan patokan 

3) Penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian yang meliputi tes, untuk 

kepentingan dianjurkan menggunakan penilaian autentik, dengan teknik 

penilaian: kinerja, proyek, portofolio, dan tertulis.
26

 

9. Model Pembelajaran Tematik  

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum pembelajaran yang dilakukan guru serta segala 

fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses belajar mengajar. Selain itu model pembelajaran juga merupakan kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran 

yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut 

sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi dan sistem pendukung. 

                                                           
26

 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana, 2019), 

h.215-219 
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Menurut Fogarty dan Buri pembelajaran tematik memiliki 10 model 

pembelajaran, antara lain: 

1) Model tergambarkan (The Fragmanted Model) 

2) Model terhubung (The Connected Model) 

3) Model tersarang (The Nested Model) 

4) Model terurut (The Sequenced Model) 

5) Model terbagi (The Shared Model) 

6) Model terjaring (The Webbed Model) 

7) Model tertali (The Threated Model) 

8) Model terpadu (The Integrated Model) 

9) Model terbenam (The Immersed Model) 

10) Model jaringan (The Networked Model)
27
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 Buri, “ Thematic Learning Model In Madrasah Ibtidaiyah” , Jurnal Pedagogik, Vol. 06 

No 01, (2019), h. 234-239   
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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 

metode penelitian yang menghasilkan keterangan deskriptif baik itu dari kata-kata  

tertulis atau melalui lisan maupun hasil yang diamati dari perilaku orang-orang.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Inpres  Bontokape. Berlokasi di Jln Lintas 

Sumbawa Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penulis menggunakan pendekatan Fenomenologi. Pendekatan 

Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan metode kuantitatif 

yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang 

ada. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian bukan sebagai 

objek penelitian (metode kuantitatif) yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. 

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap 

berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang 

terkandung di dalamnya. 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian kualitatif sumber data bersifat memahami terhadap 

fenomena atau gejala sosial yakni peserta didik di SDN Inpres Bontokape 

                                                           
1
 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, “Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula Dilengkapi Petunjuk Praktis: Penelitian Eksperimen, Penelitian Ex post Facto, 

Penelitian Survei, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)”. ( Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 129. 
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Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai subjek dalam penelitian. Jika melihat 

dari sumber data, maka dalam pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dapat 

berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau 

dikumpulkan secara langsung  oleh peneliti dari lapangan. Data ini disebut juga 

dengan data asli atau data baru. Data primer dapat diperoleh langsung dari objek 

yang diteliti dengan cara diambil kemudian diolah sendiri oleh peneliti sehingga 

mendapatkan kesimpulan. Adapun data yang diperoleh adalah dari hasil 

wawancara dengan pendidik maupun dengan peserta didik di SDN Inpres 

Bontokape yang berjumlah 29 orang. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari sumber 

penelitian. Adapun sumber data sekunder yang dibutuhkan seperti data-data 

peserta didik maupun pendidik, foto/ gambar, dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, buku, data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi 

informasi yang telah dikumpulkan. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut merupakan 

penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti: 

1. Wawancara 

 Wawancara kualitatif terjadi ketika peneliti menanyakan berbagai 

pertanyaan terbuka (open- ended questions) umum kepada seorang partisipan atau 

lebih dan mencatat jawaban mereka. Peneliti kemudian mentranskipsikan dan 
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mengertikkan datanya ke dalalm file komputer untuk dianalisis. Dalam hal ini 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan  berupa beberapa pertanyaan- pertanyaan 

sebelum melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa 

buku catatan, tape recorder, atau alat rekam, kamera, dan hal lainnya yang 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

2. Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengandalkan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung.
2
 Observasi merupakan metode pengumpulan data 

melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa 

yang diamati dengan sistematis dan memaknai perstiwa yang diamati. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi untuk 

mencari dan mengumpulkan data sesuai fakta. Observasi dilakukan peneliti 

dengan bertanya kepada peserta didik maupun pendidik dengan bermaksud untuk 

mencari dan meminta bukti terkait pelaksanaan pembelajaran Tematik.  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penilaian mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat, Koran , majalah,  

prasasti, notulen rapat, lager nilai, agenda dan lain-lain.
3
 Dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, film, dan lain-lain. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkapan dari penugasan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
4
 

                                                           
2
 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Penulis. (Yogyakarta: CV 

pustaka ilmu, 2020), h. 124. 

3
 Khadijah & Nurul Amelia, Perkembangan Fisik Motoric Anak Usia Dini : Teori dan 

Praktik. ( Jakarta: kencana, 2020 ),  h. 96 

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2018), h.9 



45 
 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti  

 Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan untuk 

menentukan fokus penelitian, memilih penyedia informasi, mengumpulkan data, 

menganalisis data dan menarik kesimpulan pada penelitian ini, ketika masalah 

belum pasti dan jelas, peneliti akan menjadi instrumen pertama. 

2.  Pedoman Wawancara   

 wawancara digunakan peneliti sebagai acuan untuk menanyakan secara 

llisan kepada peserta didik dan guru mengenai hambatan dalam pembelajaran 

tematik. 

3.  Pedoman Observasi 

 Observasi digunakan peneliti dalam mengadakan pengamatan dan 

pencarian sistematik terhadap femomena yang di teliti. 

4.  Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan peneliti sebagai alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan lain-lain. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data ada kaitannya dengan analisis data. Analisis data 

merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkkan, 

memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu 

temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian 

aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk 

bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Analisis data 

kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, 

dengan cara memilih mana data yang sesungguhnya penting atau tidak.
5
 

                                                           
5
 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Siduarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 135-136. 
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 Secara umum Milles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersaaan yaitu: reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan secara rinci dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat 

ditarik  dan diverifikasi.
6
 

2. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan  kesimpulan riset dapat dilakukan. Pada langkah ini, peneliti 

berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian data akan memberikan 

kemudahan peneliti dalam mengambil kesimpulan.
7
 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verivikasi data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang.verifikasi data adalah proses yang 

dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti. Dengan mongonfirmasi makna dari 

                                                           
6
 Miles dan Huberman, Qualitative Data Analysis ( terjemahan ), ( Jakarta: UI Press, 

2007 ), h. 16 

7
 Salim dan Haidir, penelitian pendidikan: metode, pendekatan, dan jenis. Jakarta: 

kencana,  2019,  h. 116. 
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setiap data yang diperoleh, peneliti dapat memperoleh informasi kesimpulan 

untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.
8
 

G. Penguji Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data, 

triangulasi data sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat 

disimpulkan sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian. 

Sugiyono mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, tringangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penggunaan triangulasi dalam 

pengumpulan data sebenarnya sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, atau 

menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dari sumber yang berbeda. 

Triangulasi dibedakan atas: 

a. Triangulasi sumber, digunakan untuk mengulangi kredibilitas data dengan 

mencocokkan ulang data yang di dapat dari beragam sumber.
9
 

Triangulasi sumber menggali kebenaran informasi tertentu dengan 

menggunakan berbagai sumber data, yaitu dengan menganalisis dan 

mengaitkan data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi dengan arsip-arsip yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

                                                           
8
  Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis.  (Jakarta: 

kencana. 2019),  h. 118. 
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 Zulmiyetri dkk, Penulisan Karya Ilmiah. (Jakarta: Kencana, 2019), h.166 
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b. Triangulasi metode  dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda. Pada tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoeh diragukan kebenarannya. 

c. Triangulasi waktu, pada saat menguji kreadibilitas data, triangulasi waktu 

dilakukan melalui kegiatan observasi maupun wawancara dengan 

menggunakan teknik yang berbeda pada kondisi dan waktu yang tidak sama. 

Waktu berpengaruh pada kreadibilitas data.
10
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 Sugiyono, Metode Penilaian Kuantitatif, R&D, h. 374. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Sekolah Dasar Negeri Inpres Bontokape Kabupaten Bima yang 

beralamatkan di Jl. Lintas Sumbawa Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB). SDN Inpres Bontokape berdiri pada 

tahun 1960 dan mulai beroperasi juga pada tahun  1960. Pada periode awal 

berdiri, kepala sekolah SDN Inpres Bontokape adalah Bapak Marhaban.  

Letak SDN Inpres Bontokape sangatlah strategis baik dari segi transportasi 

mudah dijangkau, karena SDN Inpres Bontokape berada di jalan lintas kabupaten-

kota yang merupakan salah satu jalur utama mmenuju pusat kota dan kecamatan, 

sehingga memudahkan warga untuk mengakses sekolah tersebut. Sebelah utara 

SDN Inpres Bontokape terdapat SPBU Pertamina dan sebelah barat terdapat 

sekolah SMK Pelita Harapan Bima, sedangkan sebelah selatan dan timur 

merupakan pemukiman warga. 

 Pada tahun 2000-2011 SDN Inpres Bontokape  di kepalai oleh Bapak 

Harsono. Pada tahun 2007 SDN Inpres Bontokape telah menggunakan kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada tahun periode ini jumlah siswa SDN 

Inpres Bontokape  ini masih sedikit yaitu 110 orang dari kelas I sampai kelas VI. 

 Seiring berjalannya waktu, kurikulumpun berubah, pada tahun 2015-

sekarang SDN Inpres Bontokape di kepalai oleh ibu Sri Endang Astuti, S.Pd.  

Tahun 2015 SDN Inpres Bontokape mulai menggunakan kurikulum 2013 guna 

meningkatkan mutu kualitas pendidikan di SDN Inpres Bontokape. Dari tahun ke 

tahun SDN Inpres Bontokape  terbukti semakin meningkatnya kualitas pendidikan 
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yaitu dengan meningkatnya jumlah siswa SDN Inpres Bontokape yaitu berjumlah 

180 oang pada tahun 2015. 

Kelengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas yang ada di sekolah 

lumayan lengkap dan telah dilengkapi fasilitas hotspot. Selain itu, terdapat juga 

pohon-pohon yang ditanam dihalaman depan, sampingmaupun halaman belakang 

sekolah, sehingga menjadikan suasana asri, sejuk, nyaman untuk kegiatan belajar 

mengajar.  

2. Motto, Visi dan Misi SDN Inpres Bontokape 

SDN Inpres Bontokape menggambarkan sekolah yang di inginkan di masa 

mendatang yang di wujudkan dalam motto, visi dan misi sekolah dasar sebagai 

berikut: 

a. Motto “Taqwa, Unggul, Peduli, dan Berkarakter.  

b. Visi SDN Inpres Bontokape adalah “Terwujudnya Generasi yang Unggul 

Dalam Prestasi, Kreatif, Peduli Terhadap Lingkungan dan Berakhlak Mulia. 

c. Misi SDN Inpres Bontokape, yaitu: 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. 

2) Melakukan pembinaan mental, akhlak dan budi pekerti yang luhur. 

3) Melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

menyenangkan. 

4) Menumbuhkan motivasi berprestasi secara komprehensif. 

5) Membentuk generasi muda yang sehat, aktif, kreatif, dan inovatif sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

6) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang iptek, bahasa, 

olahraga dan senibudaya dengan bakat, minat dan potensi peserta didik. 

7) Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sesame manusia. 
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8) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman, nyaman dan 

asri. 

9) Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 

3. Tujuan Sekolah 

a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya. 

b. Membentuk generasi yang sehat jasmani dan rohani. 

c. Menguasai dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk   

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

d. Cerdas kreati dan terampil dalam bekerja untuk dapat mengembangkan 

diri secara terus menerus. 

e. Mengenal dan mencintai bangsa , masyarakat dan kebudayaannya. 

f. Menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah. 

g. Peduli terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam. 

h. Menjadi sekolah ramah anak dan ramah lingkungan. 

i. meningkatkan kriteria kelulusan minimal (KKM) Dari 70 menjadi 75. 

j. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di 

SDN Inpres Bontokape. 

4. Profil SDN Inpres Bontokape 

a. Nama Sekolah   : SDN Inpres Bontokape 

b. Alamat Sekolah : Jl. Lintas Sumbawa Desa Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). 

c. Email      : sdninpresbontokape@gmail.com 

d. Status Sekolah    : Negeri 

e. Nilai Akreditasi Sekolah    : B 

mailto:sdninpresbontokape@gmail.com
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f. Tahun Berdiri/Beroperasi   : 1960 

g. Kepemilikan Tanah    : Milik Pemerintah 

5. Guru dan Staf 

 

Guru dan Staf Jumlah Keterangan 

Guru Tetap 10 orang PNS 

Guru Tidak Tetap 7 orang Honorer 

Tata Usaha 1 orang Honorer 

Perpustakaan - - 

Penjaga Sekolah 1 orang Biasa 

 

6. Sarana dan Prasarana 

 

Ruang Kelas  : 6 ruang 

Ruang Kepsek  : 1 ruang 

Ruang perpustakaan    : 1 ruang 

Ruang TU  : 1 ruang 

Kamar Mandi/WC      : 2 ruang 

Laptop    : 5 unit 

Komputer  : 2 unit 

Printer   : 2 unit 

Sound system  : 1 buah 

 

 

 



53 
 

 

B. Gambaran Pembelajaran Tematik di Kelas III SDN Inpres Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti selama 

penelitian di SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, terkait 

kurikulum yang diterapkan dan digunakan di sekolah, dapat peneliti ketahui 

bahwa SDN Inpres Bontokape telah menerapakan Kurikulum 2013, namun belum 

terlaksana dengan  baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sri Endang 

Astuti S.Pd selaku  Kepala Sekolah SDN Inpres Bontokape. 

Pada hari kamis tanggal 6 oktober 2022 tepat pukul 8:20 peneliti telah 

berada di kelas III untuk mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah merupakan implementasi dari 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran ada tiga 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas III SDN Inpres Bontokape: 

1. Kegiatan Awal 

Tujuan dari kegiatan awal ini adalah untuk menarik perhatian peserta didik 

dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik yang dapat dilakukan dengan 

cara seperti membangun suasana akrab sehingga peserta didik merasa dekat. Pada 

setiap kegiatan awal, proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik 

secara umum yang dilakukan guru kelas 3 sudah baik. Sebagaimana yang dapat 

dilihat dari hasil wawancara bersama Rini Suryani selaku guru kelas III SDN 

Inpres Bontokape sebagai berikut:
1
 

“Saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 
terlebih dahulu serta menyanyikan satu lagu wajib agar peserta didik 
bersemangat memulai pembelajaran, megabsensi peserta didik satu per 
satu dan menanyakan kabar mereka yang akan membuat kedekatan saya 
dengan peserta didik menjadi baik. Setelah itu saya menginformasikan 
tentang materi yang akan dipelajari hari ini. 

                                                           
1
 Rini Suryani (35 Tahun), Guru kelas III SDN Inpres Bontokape. wawancara, 6 Oktober 

2022. 
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2. Kegiatan inti 

Menurut pengamatan peneliti, pada saat peneliti mengikuti langsung 

pembelajaran tematik di kelas 3, dalam kegiatan ini pendidik telah menjelaskan 

materi pembelajaran dengan baik tetapi pendidik tidak menerapakan secara 

procedural 5 komponen yang ada dalam kegiatan inti yaitu: mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunkasikan.  

Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam 

kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai 

kegiatan belajar dengan multimetode dan media sehingga peserta didik 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. 

3. Kegiatan Penutup 

Pada tahap kegiatan penutup ini pendidik melakukan kegiatan penutup 

dengan baik hal terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pendidik yaitu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang 

sekiranya belum peserta didik pahami. Setelah itu pendidik memberikan tes 

kompetensi kepada peserta didik secara individu untuk mengetahui sejauh mana 

materi yang telah dipahami oleh peserta didik.  Setelah itu pendidik memberi tahu 

peserta didik tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya. Pada akhir 

pembelajaran pendidik menyimpulkan materi pembelajaran hari tersebut dan 

mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakkhiri pembelajaran pada hari itu.  

Selain itu itu, sebelum pembelajaran berakhir, pendidik juga memberikan quis 

kepada peserta didik, jadi peserta didik yang lebih duluan angkat tangan dan 

menjawab Kuis dengan benar, maka dia boleh pulang duluan dari teman- 

temannya.  

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan penutup dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri 
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pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang 

apa yang telah dipelajari peserta didik serta keterkaitannya dengan pengalaman 

sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik serta keberhasilan 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan pembahasan 

mengenai gambaran proses pembelajaran tematik kelas III SDN Inpres Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai berikut: 

Proses pembelajaran merupakan proses innteraksi yang dilakukan oleh 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. selain itu, pembelajaran 

adalah proses untuk memmbantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati yang menyatakan 

bahwa proses pendidikan/pembelajaran melibatkan serangkaian tindakan yang 

didasarkan pada interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dan pengaruh 

pendidik dalam hal ini sangat besar.
2
 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suherman, pembelajaran merupakan 

suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek: yaitu belajar tertuju kepada 

apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, mengajar berorientasi pada apa yang 

harus dilakukan oleh pendidik sebagai pemberi pembelajaran. Kedua aspek ini 

akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik, serta antara peserta didik dengan 

teman-temannya disaat proses pembelajaran sedang berlangsung. Dengan kata 

                                                           
2
 Sumiati, Analisis Kondisi Proses Pembelajaran Serta Hasil Belajar Selama Masa 

Pandemi di Sekolah Dasar Mesoran dan SD Negeri Bejolo, (Universitas Muhammadiyah 

Mataram), h. 10. 
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lain pada hakikatnya pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik 

dengan peserta didik dalam rangka perubahan sikap.
3
 

C. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembelajaran Tematik di Kelas III 

SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 

Proses pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta 

didik dalam proses belajar atau mengarahkan peserta didik secara aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlebih untuk dapat menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang dipelajari secara holistik, bermakna, serta aktif. Cara 

pengemasan pengalaman belajar yang dirancang pendidik sangat berpengaruh 

terhadap kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman yang menunjukkan kaitan 

unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan 

konseptual antara lain mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, 

sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yakni pembelajaran tematik di SDN 

Inpres Bontokape  khususnya di kelas III belum bisa dikatakan maksimal, 

sebagaimana yang diungkapkan Rini Suryani selaku guru kelas III SDN Inpres 

Bontokape saat peneliti melakukan wawancara: 

“Saya rasa pelaksanaan pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 di 
kelas III SDN Inpres Bontokape ini belum maksimal, karena masih banyak 
ditemukannya kendala seperti kurangnya ruangan kelas dan buku pelajaran 
pembelajaran tematik peserta didik”.

4
 

 

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan selama ini dengan 

menggunakan metode observasi , wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat 

menjelaskan hasil temuan tentang beberapa hambatan dalalm pembelajaran 

tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape adalah sebagai berikut: 

                                                           
3
 Suherman,  Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Presindo, 2009), h.11. 

4
 Rini suryani (35 Tahun), Guru Kelas III SDN Inpres Bontokape. wawancara, 10 

Oktober 2022 
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1. Hambatan  Peserta Didik 

Dari hasil pengamatan peneliti 12 oktober 2022 menemukan fakta bahwa 

ada beberapa kendala pembelajaran tematik yang dialami peserta didik yaitu 

sebagai berikut: 

Pada saat meneliti melakukan observasi pada pelaksanaan pembelajaran 

tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape, peneliti menemukan kendala yaitu 

masih terdapat peserta didik yang belum bisa membaca bahkan berhitung. 

Hal ini dibenarkan oleh Rini Suryani selaku guru kelas 3  di SDN Inpres 

Bontokape sebagai berikut: 

“Memang benar, ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca 
dan berhitung. Hal ini disebabkan peserta didik kurang serius dalam 
belajar dan kurangnya perhatian orang tua di rumah untuk mengajarkan 
peserta didik membaca dan berhitung. Belajar membaca dan berhitung 
tidak bisa dilakukan di sekolah saja tetapi juga harus mengulang-ulang di 
rumah tentunya dengan dampingan orang tua peserta didik. sedangkan 
materi pembelajaran tematik itu peserta didik diharapkan mampu 
memahami secara keseluruhan, jadi saya memfokuskan untuk membaca 
dan berhitung dahulu”.

5
 

 

Hambatan yang dialami oleh peserta didik kelas III di SDN Inpres 

Bontokape pada mata pelajaran tematik yaitu peserta didik yang belum bisa 

membaca dan berhitung. Pada saat pendidik menyuruh mereka membaca buku, 

masih ada sebagian peserta didik yang diam bahkan tidak mengeluarkan suara, 

biar pendidik menyuruhnya untuk bersuara sekalipun. Selain itu, pada saat 

pendidik memberikan tugas baik itu untuk dikerjakan di sekolah maupun di 

rumah, masih banyak dari peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah standar 

atau belum mencapai KKM. Pendidik mengaku mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

 

 

                                                           
5
 Rini Suryani (35 Tahun), Guru kelas III SDN Inpres Bontokape. wawancara, 12 

Oktober 2022. 
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2. Hambatan Pendidik 

Pada saat peneliti melakukan observasi langsung pada saat proses 

pembelajaran tematik berlangsung di kelas III, peneliti menemukan kendala yaitu 

pada pendidik terkait pengelolaan kelas yang belum maksimal. Hal ini terbukti 

bahwa masih banyak peserta didik yang sibuk sendiri,  berbicara dengan sebangku 

ketika mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan pendidik pada saat 

pembelajaran tematik berlangsung da nada yang bermain ketika pendidik sedang 

keluar kelas.  

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pendidik dihadapkan dengan 

kondisi peserta didik yang tingkat kesiapannya tidak sama. Kesiapan yang 

dimaksud adalah penguasaan materi pelajaran yang merupakan persyaratan yang 

sudah harus dikuasai peserta didik sebelum mempelajari materi yang baru. 

Sehingga karena kondisi tersebut peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas.  

 Kecerdasan anak dalam satu tingkat kelas memang sangat beragam, hal ini 

menjadi masalah yang tidak mungkin dihindari. Hal ini ditujukan dengan hasil 

observasi, bahwa pada mata pelajaran tematik peserta didik kelas III hanya 

beberapa peserta didik yang cukup aktif ketika diberikan pertanyaan secara lisan 

sebelum guru memberikan tugas sekolah. Hal ini juga ditujukan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Rini Suryani, S.Pd., selaku guru 

bahasa  kelas III, mengatakan:  

“Setiap menyampaikan pembelajaran, sebelum saya memberikan tugas 
sekolah kepada peserta didik, saya terlebih dulu memberikan pertanyaan 
secara lisan, baik itu soal rebutan maupun pertanyaan yang saya tunjuk 
langsung kepada peserta didik. Beberapa peserta didik yang aktif ketika 
diberikan pertanyaan secara lisan, namun ketika diberi tugas sekolah 
tertulis, mereka kurang paham, begitupun sebaliknya ada yang 
keterampilannya bagus tapi pengetahuannya kurang”

6
.  

                                                           
6
 Rini Suryani (35 Tahun), Guru Kelas III SDN Inpres Bontokape. wawancara, 10 

Oktober 2022 
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Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti juga menemukan 

kendala yaitu pada metode dan strategi yang digunakan pendidik kurang variatif 

dan media yang kurang menarik perhatian peserta didik, pendidik masih 

menggunakan metode yang itu-itu saja, penugasan dan metode Tanya jawab, 

sehingga pada proses pembelajaran pendidik yang aktif dan peserta didik yang 

pasif. Pendidik belum melakukan lima proses pembelajaran pokok secara 

procedural yaitu: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan.  

Pendidik belum memahami konsep perkembangan anak usia sekolah 

dasar. Pendidik menjelaskan bahwa ciri-ciri anak sekolah dasar kelas rendah 

adalah senang bermain dan aktif bergerak.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah 

satu hambatan yang dialami pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tematik 

adalah keterbatasan pemahaman pendidik tentang konsep perkembangan anak 

usia sekolah dasar. 

3. Hambatan dalam Evaluasi Pembelajaran Tematik 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa 

pendidik belum maksimal dalam mengevaluasi peserta didik, hal ini diperkuat 

dalam hasil wawancara peneliti bersama Ibu Rini Suryani selaku guru kelas III 

sebagai berikut: 

“Sebenarnya saya masih belum mengerti dalam evaluasi ini  karena agak 
membingungkan dalam melakukan penilaian karena banyak sekali rubrik 
penilaian yang digunakan jadi saya menggunakan penilaian yang tiga 
aspek itu yaitu kognitif, afektif dan psikomotor, itu saja saya agak 
keteteran dalam mengevaluasi nilai peserta didik dikarenakan kondisi 
kelas yang ribut sehinggga saya kurang fokus dalam melakukan evaluasi”. 
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Pada tahap evaluasi, pendidik sudah melaksanakan proses evaluasi dalam 

pembelajaran tematik, namun belum maksimal. Pendidik menindak lanjutihasil 

evaluasi peserta didik yang kurang dengan remedial. Pendidik menilai peserta 

didik dengan tes dan non tes. Pendidik menilai peserta didik dengan tiga aspek 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidik 

belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Hal ini berdampak 

pada ketidakmunculanbeberapa karakteristik pembelajaran tematik sebagai salah 

satu hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di SDN Inpres 

Bontokape. 

D. Faktor Penyebab dalam Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

SDN Inpres Bontokape 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik kelas SDN Inpres 

Bontokape terdapat faktor penyebab dalam hambatan pelaksanaan pembelajaran 

tematik ialah: 

1. Alokasi Waktu 

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kelas III SDN Inpres Bontokape, 

faktor penyebab dalam ketidaktepatan alokasi waktu pada RPP ialah materi yang 

ingin diajarkan terlalu banyak sehingga waktu yang telah ditentukan sering kurang 

saat pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran tematik ini banyak mata 

pelajaran yang dipadukan dan juga membagi materi yang ingin disampaikan juga 

terlalu rumit bagi pendidiknya. Sehingga faktor penyebab hambatan alokasi waktu 

ialah karena materi yang diajarkan terlalu banyak sehingga pendidik sulit untuk 

membagi waktu atau mencukupkan waktu dengan materi yang diajarkan. 
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2. Keaktifan Peserta Didik 

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kelas III SDN Inpres Bontokape, 

pada saat pembelajaran berlangsung ada beberapa peserta didik yang penalaran 

atau pemahaman yang lambat atau tidak aktif saat belajar dengan demikian ini 

menjadi salah satu dari hambatan pada pelaksanaan pembelajaran tematik. 

Dari hasil wawancara dengan pendidik mengatakan: 

“kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut, karena setiap anak itu 
mempunyai keterbatasan masing-masing, ada anak yang cepat tangkap dan 
ada juga anak yang lambat tangkap”. 

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

dalam melaksanakan pembelajaran tematik yaitu alokasi waktu yang tidak 

mencukupi pembelajaran peserta didik yang kurang aktif/lambat pemahamannya. 

Pengulangan materi merupakan suatu keharusan, apa lagi materi yang 

sama sekali belum dikuasai, dengan adanya pengulangan materi pembelajaran 

dapat meningkatkan penguasaan atau dapat diingat kembali materi serta tidak 

mudah dilupa materi yang sudah dipelajari terutama pada matapelajaran bahasa 

Arab. 

Hambatan ini juga disebabkan karena adanya rasa jenuh serta malas untuk 

belajar, malas untuk mempelajari kembali apa yang telah diajarkan oleh guru di 

sekolah. Kejenuhan dalam belajar merupakan rentang waktu tertentu yang 

digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Seseorang yang 

mengalami jenuh atau bosan dalam belajar, akan merasa pengetahuan dan 

kecakapan yang diperolehnya dari belajar tidak ada kemajuan. Selain itu, sistem 

akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam merespon arti-

arti informasi atau pengalaman baru.
7
 

                                                           
7
 Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan, h. 146-147 
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Selain itu, faktor penghambat dalam belajar peserta didik yaitu, masih 

adanya peserta didik yang memiliki rasa malas dalam mengulang materi 

pembelajaran, sehingga materi pembelajaran yang pernah disampaikan oleh 

pendidik akan dengan mudah dilupakan begitu saja dan itu akan mengakibatkan 

kesulitan dalam menguasai materi. Semangat atau motivasi belajar peserta didik 

bisa timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, peserta didik menemukan hal-

hal baru yang masih sangat sulit mereka terima, magakibatkan kurangnya 

motivasi atau mempelajari pembelajaran tematik. Hal ini ditujukan dengan hasil 

wawancara dengan beberapa peserta didik, sebagai berikut: 

Wawancara dengan informan bernama M. Abid: 

“Saya merasa kesulitan ketika belajar tematik, saya hanya bisa 
mendengarkan tapi tidak tau artinya apa.

8
 

Wawancara dengan informan bernama Nurfadila mengatakan: 

“Sulit yaa karena tidak terlalu paham, materinya susah, terus kalau tidak 
bisa, tidak berani tanya ke guru, jadi bertanya ke teman.”

9
 

Wawancara dengan informan bernama Riski Maulana mengatakan: 

“Sulit kak kalau belajar tematik karena banyak hitungannya, terus harus 
hafal perkalian juga, gampang lupa”

10
 

Wawancara dengan informan bernama Ratu Fatimah mengatakan: 

“Susah kak, saya malas belajarnya kalau tidak mengerti. Dirumah tidak 
ada yang ajarin, orang tua pergi kerja kak”.

11
 

 

3.  Penilaian 

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kelas III SDN Inpres Bontokape 

faktor penyebab dalam hambatan penilaian pembelajaran tematik ialah karena 

pada penilaian ini pendidik harus terlebih dahulu mempersiapkan penilain Afektif, 

                                                           
8
 M. Abid, (9 Tahun), Peserta Didik, Wawancara, Desa Bontokape, 12 Oktober 2022. 

9
 Nurfadila, (9 Tahun), Peserta Didik, Wawancara, Desa Bontokape, 12 Oktober 2022. 

10
 Riski Maulana (9 Tahun), Peserta Didik, Wawancara, Desa Bontokape, 12 Oktober 

2022. 

11
 Ratu Fatimah  (9 Tahun), Peserta Didik, Wawancara, Desa Bontokape, 12 Oktober 

2022. 
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Psikomotorik dan kognitif jadi pendidik harus terlebih dahulu mengetahui materi 

yang diajarkan. Serta penyebab hambatan pendidik saat mempersiapkan penilaian 

ialah pada waktu karena pendidik harus menyiapkan kisi-kisi soal dan penilain-

penilaian yang lain memerlukan waktu yang lama, apalagi pendidik sudah 

berkeluarga jadi waktu sudah terbagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hambatan 

pelaksanaan pembelajaran tematik kelas III SDN Inpres Bontokape Kecamatan 

Bolo Kabupaten Bima dapat ditemukan solusi yang baik, untuk itu secara khusus 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas III SDN Inpes 

Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sudah baik seperti pendidik 

telah menarik perhatian peserta didik dengan menyanyikan lagu wajib 

sebelum pembelajaran tematik, menumbuhkan motivasi belajar agar 

menjalin kedekatan dengan peserta didik, pendidik juga menggunakan 

metode Tanya jawab dimana pada akhir pertemuan mereka memberikan 

umpan balik yang cukup baik guna mengetahui kemampuan dan tingkat 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

2. Hambatan pembelajaran tematik di kelas III SDN Inpres Bontokape 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, diantaranya pada proses pembelajaran 

masih ada peserta didik yang belum bisa membaca dan berhitung 

dikarenakan kurangya minat belajar membaca, pendidik kurang maksimal 

dalam hal pengelolaan kelas, metode dan strategi yang digunakan pendidik 

dalam pembelajaran kurang bervariatif, media yang digunakan pendidik 

kurang menarik sehingga kurang menarik perhatian peserta didik dalalm 

mengikuti pembelajaran, sarana yang kurang memadai sehingga 

menghambat proses pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran yang 

kurang baik karena pendidik masih bingung dalam menyusun standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator untuk menggabungkan tema 
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yang sesuai, proses evaluasi pembelajaran tematik, dimana pendidik masih 

kesulitan dikarenakan rubrik penilaian yang banyak.  

3. Penyebab hambatan pendidik pada pelaksanaan pembelajaran tematik di 

SDN Inpres Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyebab hambatan pada petencanaan, yaitu banyaknya materi yang 

terkait pada mata pelajaran yang diajarkan dan penyebab kedua, yaitu 

waktu pendidik untuk membuat perencanaan sangatlah sedikit karena 

pendidik memiliki keluarga yang sama pentingnya, oleh karena itu 

waktu pendidik menjadi terbagi. 

b. Penyebab hambatan pada pelaksanaan/implementasi, yaitu materi yang 

diajarkan terlalu banyak sehingga waktu yang telah ditentukan sering 

kurang saat pembelajaran berlangsung dan pemyebab kedua, yaitu 

karena setiap anak itu mepunyai keterbatasan masing-masing, ada anak 

yang cepat tangkap da nada ank yang lambat tangkap. 

c. Penyebab hambatan pada evaluasi/penilaian, yaitu pendidik belum 

memahami keseluruhan materi yang diajarkan, karena itu pendidik 

kesulitan dalam menentukan penilaian dalam 3 ranah (kognitif, afektif, 

dan psikomotorik) dan penyebab kedua, yaitu karena banyaknya peserta 

didik dalam satu kelas yang harus dinilai. 

B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pendidik harus meningkatkan lagi pemahaman tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan proses evaluasi pembelajaran tematik, karena pendidik 

merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, pendidik  
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sangatlah penting dari lembaga pendidikan baik atau buruknya perilaku 

atau cara strategis pendidik dalam dunia pendidikan. 

2. Mengingat pentingnya pembelajaran tematik di Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiayah maka disarankan kepada sekolah untuk 

mengadakan kegiatan pelatihan bagi pendidik tentang pembelajaran 

tematik. Selain itu kepala sekolah diharapkan menyediakan fasilitas 

yang lebih memadai guna meningkatkan keberhasilan pada 

pembelajaran tematik. 

3. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik harus membiasakan 

menjelaskan dengan melihat pedoman dalam penyusunan RPP yang 

telah dibuat, agar pelaksanaan menjadi terarah dan tepat pada waktu 

yang telah ditentukan. 

4. Dalam mengevaluasi/penilaian pendidik harus memahami penilaian 

yang digunakan agar memudahkan pendidik saat memberi penilaian 

pada peserta didiik dan tidak merugikan peserta didik karena pendidik 

salah menilai. 
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