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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B be ب
 ta T te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es س
 syin Sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض
 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط
 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain G ge غ
 fa F ef ف
 qaf Q qi ق
 kaf K ka ك
 lam L el ل
 mim M em م
 nun N en ن
 wau W we و
 ha H ha هـ
 hamzah ’ apostrof ء
 ya yang ye ى

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 
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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: 

 
T N Huruf Lain Nama 

 Fath}ah A a اَ 

 Kasrah I I اِ 

 d}ammah U Untuk اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 
Contoh: 

 kaifa  : كَـيْـفَ 

 h}aula  : حَـوْلَ 

3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ى  | ... َ  ا ... َ   fath}ah dan alif 
atau ya>’ 

a> a  dan garis di 
atas 

 kasrah dan ya>’ i> i  dan garis di ــِـــى
atas 

 d}ammah dan ــُـو
wau 

u> u  dan garis di 
atas 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلَ 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  ْى  ـَ
fath}ah dan wau 

 
au a dan u 

 
وْ   ـَ
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 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الأَطْفَالِ   ُ رَوْضَـة  : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُ الَـْفـاَضِــلَة  ُ الَـْمَـدِيـْنـَة

 al-h}ikmah :  ُ الَْـحِـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(  ــّ  
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq :  ُ الَــْحَـقّ 

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُوٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىُّ 

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 syamsiyah maupun huruf 
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qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُ الَزَّلــْزلَــَة

 al-falsafah :  ُ الَــْفَـلْسَـفَة

 al-bila>du : الَــْبـــِلاَدُ 

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. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَْمُـرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْءٌ 

 umirtu : أمُِـرْتُ 

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 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 
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اللهِ  دِيـنُْ   di>nulla>h   ِSTِ billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللهِ  رَحـــْمَةِ  فيِْ  هُـمْ      hum fi> rah}matilla>h 

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. Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, 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 = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
SD = Sekolah Dasar 
SMP = Sekolah Menengah Pertama 
SDM = Sumber Daya Manusia 
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ABSTRAK 
Nama : Muhammad Khaidir Rusdan 

NIM : 80200221129 

Judul : Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas 

4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kecamatan 

Morowali 

 
 Penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana bentuk 

kekhususan anak berkebutuhan di Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas 
Bahomohoni Kabupaten Morowali? (2) Bagaimana strategi pembelajaran untuk 
anak berkebutuhan khusus di Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni 
Kabupaten Morowali? 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif yang didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, 
pemahaman, pengertian, dan verstehen tentang fenomena, kejadian, dan kehidupan 
manusia dalam latar (setting) yang diteliti secara kontekstual, dan menyeluruh. 
 Hasil Penelitian peserta didik yang berbutuhan khusus di kelas 4 A dan 4B 
adalah jenis Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang 
mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan mental-intelektual dan 
ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah rata-rata, sehingga mengalami 
hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seseorang dikatakan tunagrahita 
apabila memiliki tiga indikator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara 
umum atau di bawah rata-rata, (2) Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, 
dan (3) Hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi pada usia 13 perkembangan yaitu 
sampai dengan usia 18 tahun.6 Berdasarkan tingkat kecerdasannya, anak 
tunagrahita diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 1) Tunagrahita ringan, yaitu 
seseorang yang memiliki IQ 55-70 2) Tunagrahita sedang, seseorang dengan IQ 
40-55 3) Tunagrahita berat, seseorang yang memiliki IQ 25-40 4) Tunagrahita 
berat sekali, yaitu seseorang yang memiliki IQ < 25.  Strategi pembelajaran untuk 
peserta didik kelas 4 yang  berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 
Bahomohoni Kabupaten Morowali harus menjadi perhatian bagi guru sebagai 
upaya pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana 
anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh 
pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan 
pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus 
dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman 
usianya. Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) 
disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis 
difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). 
 Implikasi penelitian adalah Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus  
perlu pendampingan ektra dati guru karena peserta didik yang berkebutuhan 
khusus memiliki hak sama dengan pesert didik lainnya untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam mengecap Pendidikan.  Harapannya kepada semua 
sekolah ataupun madrasah yang ada di Indonesia untuk mengajak peserta didik lain 
untuk ikut membantu dalam memberi spirit peserta didik yang berkebutuhan 
khusus dengan tidak membully. Peserta didik lain yang memiliki kebutuhan khusus 
bukan pilihan tapi itu adalah takdir karena itu, menyikapi hal ini perlu kesabaran 
dan keikhlasan. 
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ABSTRACT 
Name  : Muhammad Khaidir Rusdan 

Student’s ID  : 80200221129 

Title   : Learning Strategies for Children with Special Needs in  

Class 4 of Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni, 

Morowali District 

 

This research uses a problem formulation: (1) What is the particular form of 

children with needs in Class 4 of Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni, 

Morowali Regency? (2) What are the learning strategies for children with special 

needs in Class 4 of Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni Morowali 

Regency? 

The type of research used in this research is a type of qualitative research 

that is based on the researcher's efforts to seek meaning, comprehension, insight, 

and insight into phenomena, events, and human life in a setting that is studied 

contextually and thoroughly. 

Research results: Students with special needs in classes 4A and 4B are 

mentally disabled. Mentally disabled children experience difficulties and 

limitations in mental-intellectual development and incompetence in social 

communication, so they undergo obstacles in completing their tasks. A person is 

said to be mentally disabled if he has three indicators, including: (1) Obstacles to 

general intelligence function or below-average; (2) Inability in social/adaptive 

behavior; and (3) Barriers to social/adaptive behavior occurring at the age of 13 

development up to the age of 18 years. Based on the level of intelligence, mentally 

disabled children are classified into four: 1) Mildly mentally retarded, someone 

who has an IQ of 55-70; 2) Moderately mentally retarded, someone with an IQ of 

40-55; 3) Severely mentally retarded, someone who has an IQ of 25-40; and 4) 

Severely mentally disabled, someone who has an IQ < 25. Learning strategies for 

grade 4 students with special needs at Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni 

Morowali Regency must be a concern for teachers as an effort to equalize and 

form the realization of education without discrimination where children with 

special needs and children, in general, can receive the same education. Inclusive 

education is a form of particular education service that requires all children with 

special needs to receive equivalent education in regular classes with their age 

friends. So far, children who have different abilities (disabilities) are provided with 

special educational facilities tailored to the degree and type of disability, which 

are called Special Schools. 

The research implies that students with special needs need extra assistance 

from teachers because students with special needs have the same rights as other 

students to get the same opportunities to experience education. The hope is for all 

schools and madrasahs in Indonesia to invite other students to help encourage 

students with special needs by not bullying. Other students who have special needs 

are not a choice, but it is fate. Therefore, responding to this condition requires 

patience and sincerity. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan 

manusia. Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

dalam (Elisa & Wrastari, 2013) tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 Guru berperan sebagai sumber belajar bagi siswa, maka dari itu guru 

berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran yang diberikan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Guru memiliki strategi-strategi yang dapat 

membantu para peserta didik dalam melaksanakan proses pembelelajaran agar 

peserta didik semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran Strategi 

merupakan sebuah tata cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi 

suatu permasalahan agar memperoleh jalan keluar sehingga mencapai tujuan yang 

diharapkannya. Sedangkan strategi dalam pembelajaran yang biasa kita cermati di 

sekolah adalah suatu rangkaian atau penggunaan metode dan pemanfaatan segala 

bentuk fasilitas media juga sumber belajar sebagai acuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukannya.1 

Lain hal, istilah strategi ini biasanya dipakai setiap orang terhadap suatu 

kelompok organisasi atau dalam suatu permasalahan tertentu, sebagaimana 

 
1 Mohammad Syarif Sumantri, STRATEGI Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 279  
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contohnya adalah seorang guru yang notabenya sebagai pendidik di sekolah. 

Setiap pengajar masing-masing memiliki cara menyampaikan sebuah materi atau 

pesan yang khas dengan strategi tertentu. Terutama lingkungan sekolah adalah 

tempat anak-anak belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya, guru serta 

stakeholder sehingga sekolah menjadi tempat pendidikan yang layak setelah 

rumah mereka. Strategi dalam dunia pendidikan di sekolah tidak hanya digunakan 

di kelas saja, tetapi juga dapat digunakan diluar kelas. 

 Pada umumnya diketahui bahwa pendidik sering menggunakan strategi 

pembelajaran afektif sebagai bentuk perhatian guru terhadap tingkah laku peserta 

didik dengan teman sepermainan ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Strategi 

pembelajaran menjadikan seorang guru berhak mengajarkan tentang pendidikan 

akhlak terhadap setiap individu sebagai bentuk ilmu untuk bersosialisasi dan 

komunikasi serta menjaga karakter ataupun adab terhadap sesama manusia.  

 Pengajaran di luar kelas khususnya bidang agama yang dikelola oleh guru 

Pendidikan Agama Islam, dimana jabatan atau profesi mereka adalah sebagai 

pendidik, pembina, pengajar, pelatih, penanggung jawab dalam pengembangan, 

penilai dan pengevaluasi peserta didik serta penanggung jawab dalam bidang 

keagamaan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk seseorang yang bertakwa 

kepada Allah serta menjauhi larangannya2. Adapun hal utama yang perlu 

diperhatikan oleh guru adalah ketika peserta didik berada di luar kegiatan belajar 

mengajar dikelas.  

Biasanya selain mengajar ilmu pengetahuan, guru juga berusaha membina 

Ukhwah Islamiyah yang merupakan sebuah pendidikan karakter dikaitkan dengan 

tindakan sosialisasi antar sesama saudara muslim. Penerapan tersebut dilakukan 

dengan cara memperhatikan perilaku sosial dan komunikasi peserta didik terhadap 

 
2 Dirjen Beban Kerja Guru  
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teman-temannya terutama pada anak berkebutuhan khusus.   

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah sosok individu yang memiliki 

keterbatasan atau kelainan pada anggota tubuhnya sehingga perlu diberi 

penanganan khusus.3 Kelainan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus yang 

sering dijumpai disekolah meliputi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, 

tunawicara, tunaganda dan autis. Sedangkan anak yang memiliki kekurangan dalam 

sosialisasi dan komunikatif khususnya terjadi pada tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan 

tunaganda. Kelainan tersebut disebabkan oleh cacat permanen maupun cacat sejak lahir. 

Sehingga bagi mereka tidak memungkinkan ada harapan untuk sembuh dan menjadikan 

mereka akan menanggung kelainan tersebut hingga sepanjang hayatnya. 

Sebagai guru yang merupakan orangtua kedua bagi anak-anak sekolah serta 

sebagai kakak bermain bagi mereka. Ditinjau dari kondisi yang sedang terjadi 

merupakan PR terbesar bagi mereka khususnya pembinaan dan pendamping 

terhadap siswa berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah seseorang 

yang sangat istimewa diciptakan oleh Allah, sebab Ia menjadikan manusia agar 

selalu bersyukur dan bertakwa kepadanya.  

    Strategi merupakan sebuah tata cara yang dilakukan oleh seseorang 

dalam menghadapi suatu permasalahan agar memperoleh jalan keluar sehingga 

mencapai tujuan yang diharapkannya. Sedangkan strategi dalam pembelajaran 

yang biasa kita cermati di sekolah adalah suatu rangkaian atau penggunaan metode 

dan pemanfaatan segala bentuk fasilitas media juga sumber belajar sebagai acuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya.4 Lain hal, istilah strategi ini 

biasanya dipakai setiap orang terhadap suatu kelompok organisasi atau dalam 

 
3 Dinie Ratri Ningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Psikosain, 

2016),1  

4 Mohammad Syarif Sumantri, STRATEGI Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 
Pendidikan Dasar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 279  
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suatu permasalahan tertentu, sebagaimana contohnya adalah seorang guru PAI 

yang notabenya sebagai pendidik di sekolah. Setiap pengajar masing-masing 

memiliki cara menyampaikan sebuah materi atau pesan yang khas dengan strategi 

tertentu.   

Terutama lingkungan sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan 

bersosialisasi dengan teman-temannya, guru serta stakeholder sehingga sekolah 

menjadi tempat pendidikan yang layak setelah rumah mereka. Strategi dalam 

dunia pendidikan di sekolah tidak hanya digunakan di kelas saja, tetapi juga dapat 

digunakan diluar kelas. Pada umumnya diketahui bahwa pendidik sering 

menggunakan strategi pembelajaran afektif sebagai bentuk perhatian guru 

terhadap tingkah laku peserta didik dengan teman sepermainan ataupun dengan 

lingkungan sekitarnya. Dan strategi pembelajaran afektif ini menjadikan seorang 

guru berhak mengajarkan tentang pendidikan akhlak terhadap setiap individu 

sebagai bentuk ilmu untuk bersosialisasi dan komunikasi serta menjaga karakter 

ataupun adab terhadap sesama manusia.  

 Pengajaran di luar kelas khususnya bidang agama yang dikelola oleh guru 

Pendidikan Agama Islam, dimana jabatan atau profesi mereka adalah sebagai 

pendidik, pembina, pengajar, pelatih, penanggung jawab dalam pengembangan, 

penilai dan pengevaluasi peserta didik serta penanggung jawab dalam bidang 

keagamaan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk seseorang yang bertakwa 

kepada Allah serta menjauhi larangannya5.  Seabagaimana firman Allah swt. QS. 

al-Nisa@/4: 9 

  سَدِيْدًا  قَـوْلاً   وَلْيـَقُوْلُوْا  ا�َّٰ   فَـلْيـَتـَّقُوا  عَلَيْهِمْۖ   خَافُـوْا  ضِعٰفًا   ذُريَِّّةً   خَلْفِهِمْ   مِنْ   تَـركَُوْا  لَوْ   الَّذِيْنَ   وَلْيَخْشَ 
Terjemahnya: 

 
5 Dirjen Beban Kerja Guru  
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Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan 
setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. 
Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang 
benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).6 

Tak hanya murid non ABK tetapi guru yang selalu mengajar atau 

membina semua siswa terkadang mereka lalai dalam mengawasi dan memberi 

perhatian siswa berkebutuhan khusus, sebab hanya memfokuskan pada murid 

normal yang mampu memahami pelajaran juga dapat diamanahkan dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Sehingga bagi siswa berkebutuhan khusus 

(tunarungu, tunadaksa, tunaganda dan tunagrahita), dirinya merasa terpojokkan, 

tidak dianggap bahkan hanya berteman dengan sesamanya. Hal inilah menjadikan 

mereka mogok sekolah hingga menganggap sekolah adalah tempat yang dibenci 

baginya.  

Ditinjau dari kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut, selain 

mengalami keterbatasan juga mengalami gangguan mental baik fisik maupun 

psikis. Dan gangguan mental inilah yang akan menjadikan siswa berkebutuhan 

khusus merasa tertekan dengan kehidupannya karena minder terahadap teman-

teman normalnya. Disamping keterpurukan pada siswa ABK (tunarungu, 

tunadaksa, tunaganda dan tunagrahita), sebagai guru PAI yang biasanya 

mengajarkan tentang karakter, cara bergaul oleh seorang terhadap saudara 

seimannya bagi siswa non ABK yang notabenya belum mengetahui atau baru 

pertama kali berhadapan dengan siswa ABK tidak mau mempraktekkan perilaku 

atau akhlak yang telah diajarkannya dengan baik dalam lingkungan social. Situasi 

yang seperti ini terjadi dan sering kita jumpai kondisi pergaulan pada remaja 

sekarang ini.  

 
6Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya (Madinah Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba>’at al-
Mush-haf al-Syarif, 1424 H), h. 78 
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     Maka, sebagai guru PAI yang juga penanggung jawab dalam kegiatan 

keagamaan disekolah perlu membuat berbagai macam strategi untuk menyatukan 

peserta didik normal dengan peserta didik kebutuhan khusus agar terciptanya 

sebuah keharmonisan antara sesama umat Islam. Selain itu kita dapat membantu 

Allah untuk menyukai orang yang saling tolong menolong karena merupakan 

sebuah cinta, empati seperti perumpamaan saat satu tubuh merasa sakit maka 

tubuh lain juga merasakannya.7   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1 

Deskripsi Fokus 

Dimensi Deskripsi 
Bentuk 
kekhususan 
anak 
berkebutuhan  

Anak yang mengalami retardasi mental 
Anak yang mengalami gangguan bicara dan bahasa 
Anak yang mengalami ketidakmampuan belajar 
Anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian 

Strategi 
pembelajaran 
anak 
berkebutuhan 
khusus 

Strategi pembelajaran untuk anak yang mengalami retardasi 
mental  
Strategi pembelajaran untuk anak yang mengalami gangguan 
bicara dan bahasa  
Strategi pembelajaran untuk anak yang mengalami 
ketidakmampuan belajar  
Strategi pembelajaran untuk anak yang mengalami gangguan 
pemusatan perhatian  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk kekhususan anak berkebutuhan di Kelas 4 Madrasah 

Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di Kelas 4 

Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali? 

 

 

 
7 Mulyadi, Bimbingan Konseling di Sekolah dan di Madrasah (Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2016) 49  
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D. Kajian Pustaka 

 Mengkaji literatur atau hasil penelitian sebelumnya, selain diperlukan 

sebagai sumber ilmiah yang relevan, juga sebagai pembanding yang berkontribusi 

untuk menemukan kebaruan (novelty), sehingga beberapa hasil studi atau 

penelitian sebelumnya yang relevan berikut ini, dideskripsikan sebagai kajian 

pustaka atau penelitian terdahulu. 

Miftahur Rohman dan Hairudin Hairudin, yang mengkaji tentang “Konsep 

tujuan pendidikan islam perspektif nilai-nilai sosial-kultural”. Berkesimpulan 

bahwa, pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki 

tujuan yang hendak dicapai. Dalam prosesnya, pendidikan Islam tidak terlepas 

dari problem yang dihadapi. Di era postmodern sekarang ini, pendidikan Islam 

hendaknya dijadikan sebagai wadah persemaian benih-benih toleransi untuk 

menjaga kerukunan dan perdamaian. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama 

pendidikan Islam harus ditafsirkan ulang dan dipadukan dengan pendekatan-

pendekatan lain. Salah satu pendekatan yang dapat dipadukan adalah dengan 

menginternalisasi nilai-nilai sosio-kultural dalam pembelajaran. Pendekatan ini 

menawarkan sebuah sintesis guna untuk menghadapi benih-benih intoleransi yang 

sudah mulai tumbuh dalam generasi muda bangsa ini. Dengan internalisasi nilai-

nilai tersebut diharapkan akan tercipta harmoni sosial yang dapat dijadikan bekal 

oleh generasi muda Muslim dalam kehidupan bermasyarakat.8 Kajian ini memiliki 

kaitan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi deversitasi yang 

mengarah pada pendidikan multikutural, namun memiliki perbedaan terutama 

berkaitan dengan fokus penelitian di mana penelitian hanya berfokus pada nilai-

 
8Miftahur Rohman dan Hairudin Hairudin. “Konsep tujuan pendidikan islam perspektif 

nilai-nilai sosial-kultural”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 9, no 1 (2018) h. 21. 
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nilai sosial-multikultural, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

berfukus pada strategi deversitas dalam pembelajaran Qur’an Hadis. 

Miftahur Rohman dan Mukhibat, yang menkaji tentang “Internalisasi nilai-

nilai sosio-kultural berbasis etno-religi di MAN Yogyakarta III”. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa nilai-nilai keragaman di Mayoga diinternalisasi melalui 

pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan keragaman. 

Integrasi tersebut melahirkan nilai-nilai sosio-kultural, seperti menghargai 

perbedaan mazhab dalam praktik ibadah, asimilasi antarbudaya dan bahasa 

daerah, toleransi dan hak asasi manusia, serta koherensi sosial antarwarga sekolah. 

Dengan demikian, nilai-nilai sosial yang tumbuh di Mayoga dapat merawat nilai-

nilai kohesi sosial antarwarga madrasah.9 Penelitian ini memiliki kaitan dengan 

penelitian adalah berkaitan dengan strategi deversitasi yang mengarah pada nilai-

nilai sosial-kultural, namun memiliki perbedaan terutama berkaitan dengan fokus 

penelitian di mana penelitian hanya berfokus pada nilai-nilai sosial-kultural, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfukus pada strategi deversitas 

dalam pembelajaran Qur’an Hadis. 

Ardiansyah, Mochammad Zaka. Yang mengkaji tentang, “Menguji 

Demokrasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; Diferensiasi 

Atas Diversitas Sosio-Kultural”. Hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat 

sebagian guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di Kota Surabaya 

yang tidak memahami konsep diversitas sosio-kultur dan diferensiasi peserta didik 

dengan baik, kedua terdapat sebagian guru yang tidak melakukan diferensiasi atas 

diversitas sosio-kultur peserta didik khususnya ranah ubudiyah, bahkan mereka 

melakukan diskriminasi dengan menyeragamkan dan berusaha tutup mata serta 

 
9Miftahur Rohman dan Mukhibat. “Internalisasi nilai-nilai sosio-kultural berbasis etno-

religi di MAN Yogyakarta III”. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 12, no 1 (2017): 32. 
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menghilangkan diversitas yang ada. Ketiga terdapat sebagian guru lain melakukan 

diferensiasi atas diversitas sosio-kultur peserta didik, namun masih inkonsisten, 

karena masih terindikasi berusaha melakukan pemaksaan pendapat dengan 

mengedepankan ego negatif kultural.10 Penelitian ini memiliki kaitan dengan 

penelitian adalah berkaitan dengan deversitasi sosial-mulitukutural, namun 

memiliki perbedaan terutama berkaitan dengan fokus penelitian di mana 

penelitian ini berfokus pada menguji demokrasi beragama dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

berfukus pada strategi deversitas dalam pembelajaran Qur’an Hadis. 

Ahmad Sahnan. Yang mengkaji tentang, “Sensitifitas gender dalam 

pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD al-Irsyad al-

Islamiyah 01 Purwokerto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitifitas 

gender dalam pembelajaran PAI di SD al-Irsyad al-Islamiyah sudah termuat 

dengan baik. Nuansa sensitifiitas gender dalam pembelajaran PAI juga sudah 

termuat dengan baik. Sensitifitas gender terkandung dalam nilai-nilai pendidikan 

multikultural yakni: pertama, nilai demokrasi bahwa anak memperoleh pendidikan 

tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kedua, toleransi menghargai 

dalam hal keyakinan maupun ketika dalam menyampaikan pendapat. Ketiga, 

keadilan, Setiap anak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses 

pembelajaran. keempat, kesetaraan/gender memperoleh kesempatan yang sama 

dalam proses pembelajaran tanpa memandang jenis kelamin. kelima, kebersamaan 

saling kerjasama tolongmenolong dalam hal kebaikan.11 Penelitian ini memiliki 

 
10Ardiansyah, Mochammad Zaka. “Menguji Demokrasi Beragama dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam; Diferensiasi Atas Diversitas Sosio-Kultural”. Al-Fitrah 10, no 1 (2015). 

11Ahmad Sahnan. “Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai 
pendidikan multikultural di SD al-Irsyad al-Islamiyah 01 Purwokerto”. Yinyang: Jurnal Studi 
Islam Gender dan Anak 15, no 1 (2020) h. 95. 



10 

 
 

kaitan dengan penelitian adalah berkaitan dengan pendidikan multikultural yang 

akan mejadi salah satu indikator penelitian, namun memiliki perbedaan terutama 

berkaitan dengan fokus penelitian di mana penelitian ini berfokus pada 

Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan 

multikultural, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfukus pada 

strategi deversitas dalam pembelajaran Qur’an Hadis. 

Ali Murtadho. Yang mengkaji tentang, “Mengembangkan pendidikan 

multikultural dalam pembelajaran PAI”. Menyimpulkan bawah, pembelajaran PAI 

berbasis multikultural memang menuntut keahlian pendidik (guru/dosen) dalam 

implementasinya. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran PAI tersebut, upaya 

yang dapat dilakukan oleh pendidik (guru/dosen) dalam proses pembelajaran 

pendidikan multikultural dalam pendidikan agama Islam (PAI) ini adalah dengan 

cara mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural melalui kurikulum 

tersembunyi (hidden curriculum). Sebab, dengan cara atau model ini peserta didik 

tidak merasa terbebani. Selain itu, tujuanya adalah, agar peserta didik dapat 

memahami konsep pendidikan multikultural tersebut sebagai bekal hidup 

ditengah-tengah realitas kebhinekaan Indonesia.12 Penelitian ini memiliki kaitan 

dengan penelitian adalah berkaitan dengan pendidikan multikultural yang akan 

mejadi salah satu indikator penelitian, namun memiliki perbedaan terutama 

berkaitan dengan fokus penelitian di mana penelitian ini berfokus pada 

mengembangkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran PAI, sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan berfukus pada strategi deversitas dalam 

pembelajaran Qur’an Hadis. 

 
12Ali Murtadho. “Mengembangkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran 

PAI”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 7, no 1 (2016) h. 15. 
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Siti Rofi'ah, yang mengkaji tentang “Persepsi Pendidik PAI tentang 

Pembelajaran Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren”. Merujuk 

pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan terdahulu, 

maka dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut. Persepsi guru, 

kepala madrasah terhadap pembelajaran multikultural, akan sangat menentukan 

kesanggupan untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran multikultural secara berkesinambungan. Terlebih kepala madrasah 

yang memiliki kewenangan dimadrasah untuk dapat memformulasikan bagaimana 

pelaksanaan pendidikan multikultural dan juga guru yang dapat 

mengimplementasikan pendidikan multikultural terutama pada tataran 

pembelajaran, akan membawa dampak pada seberapa optimal pendidikan 

multikultural dapat dilaksanakan di madrasah.13 Penelitian ini memiliki kaitan 

dengan penelitian adalah berkaitan dengan pembelajaran multikultural yang akan 

mejadi salah satu indikator penelitian, namun memiliki perbedaan terutama 

berkaitan dengan fokus penelitian di mana penelitian ini berfokus pada persepsi 

pendidik PAI tentang Pembelajaran Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah perbasis 

pesantren, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfukus pada strategi 

deversitas dalam pembelajaran Qur’an Hadis. 

Sirajun Nasihin. “Pendidikan Multikultural (Problema dan Solusinya) 

dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”. Tulisan ini menghadirkan problem dan 

solusi pendidikan multikultural dalam perspektif al pendidikan semacam ini telah 

terdapat prinsipnya dalam kedua sumber ajaran Islam ini. Metode pengkajiannya 

mengg menelaah pesan-pesan yang terdapat dalam al beberapa referensi lain yang 

mendukung. kesimpulannya adalah bahwa pendidikan multikultural ini strategi 

 
13Siti Rofi'ah, “Persepsi Pendidik PAI tentang Pembelajaran Multikultural di Madrasah 

Ibtidaiyah Berbasis Pesantren”. Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah 2, no 2 (2017) h. 39 
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pendidikan yang paling sesuai dengan konteks pluralitas kebangsaan Indonesia 

yang mengakui Problem yang dihadapi dalam penerapannya lebih dominan 

merupakan refleksi dari keraguan ummat Islam, tetapi ajaran Islam semuanya 

telah terjawab.14 Tulisan ini relevan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti, 

sehinggah dapat memberikan sumbangsi terhadap tinjauan terotis yang meradah 

pada pendidikan mulikultural 

Heru Suparman. Yang mengkaji tentang “Pendidikan Multikultural dalam 

Perspektif al-Qur’an”. Penemuan riset menyatakan bahwa tinjauan atau maksud 

dari al- Qur’an tentang pendidikan multikultural tidak bertentangan dengan 

pengajaran Islam dalam hal apapun, khususnya Al-Qur’an sebagai sumber dari 

hukum Islam. Perbedaan yang ada pada kenya- taannya menjadi aset para 

cendekiawan untuk dikaji, sebagaimana Al-Qur’an telah menjelaskannya. Melalui 

pendidikan multikultural, diharapkan pada setiap orang atau golongan untuk 

menerima dan mengapresiasi perbedaan diantara mereka, hidup dengan kata-kata 

yang harmonis agar terbentuk kedamaian dan bangsa yang makmur. Penemuan 

menarik lainnya pada riset ini yaitu ada lima peran pen- didikan multikultural 

dalam pandangan Al-Qur’an; belajar untuk hidup pada perbedaan, membangun 

tiga aspek saling (mempercay- ai dan memahami satu sama lain, berpikiran 

terbuka, apresiasi dan interdependensi), sebagaimana tidak ada resolusi konflik 

kekerasan dan perdamaian. Faktanya, beberapa karakteristik dibentuk dengan 

ayat- ayat Al-Qur’an dan tafsir sebagai referensi yang menunjukan konsep 

pendidikan multikultural sejajar dengan pegajaran Islam me- ngatur struktur umat 

manusia yang hidup di bumi khususnya dalam konteks pendidikan.15 Pendidikan 

 
14Sirajun Nasihin. “Pendidikan Multikultural (Problema dan Solusinya) dalam Perspektif 

Al-Qur’an dan Hadits”. Jurnal Al-Mutaaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2, no 1 
(2017) h. 162. 

15Heru Suparman. “Pendidikan Multikultural dalam Perspektif al-Qur’an”. Mumtaz: 
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mulitikutural dalam perspekstif al-Quran yang dilkukan oleh Heru Suparman ini, 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, karena termasuk salah satu indikator 

dari diversitas. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan 

penyusunan tesis. 

Junaidi. Yang mengkaji tentang “Model Pendidikan Multikultural”. 

Pelajaran teologi di sekolah cenderung diajarkan sekedar untuk memperkuat 

keimanan dan pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran 

berdialog dengan agama-agama lain. Kondisi inilah yang menjadikan pendidikan 

agama sangat eksklusif dan tidak toleran.Untuk itu Model Pendidikan 

multikultural bisa menjadi suatu alternaatifnya. Karena proses transformasional, 

bukan sekedar proses toleransi. rtinya pendidikan multikultural bukan sekedar 

mengajar tentang kebudayaan yang berbeda-beda kebudayaan dari berbagai 

kelompok etnik dan keagamaan dan mendukung apresiasi, kenyamanan, toleransi 

tehadap budaya lain.16 Peneltian tersebut sangat relevan dengan demensi 

diversitasi yang akan dilakukan. Sehingga membantu peneliti mengkonstruksi 

tinjauan teoretis. 

Fitri Handayani, dkk. “Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Ilmu 

Pendidikan Islam (IPI)”. Beraneka ragam budaya, suku, bahasa, warna kulit, etnis, 

adat, agama dan kepercayaan serta berbagai konflik di Indonesia, namun 

dipersatukan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda namun 

satu jua. Hal ini bisa diwujudkan secara strategis melalui pendidikan multikultural 

pada pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan multikultural 

merupakan ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang 

bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya semua peserta 

 
Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman 1, no 2 (2017) h. 87. 

16Junaidi. “Model Pendidikan Multikultural”. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2, no 1 
(2018) h. 57. 



14 

 
 

didik menjadi anggota kelompok ras, etnis, dan kultur dapat memiliki kesempatan 

untuk mencapai prestasi. Pendidikan multikultural perlu dioptimalkan dalam 

menata dinamika keragaman untuk menjadi potensi kemajuan dan peradaban 

manusia menuju ketakwaan. Pendidikan multikultural merupakan “Education for 

All” yakni pendidikan untuk semua orang dan mengutamakan persamaan hak. 

Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia 

dan selaras dengan ilmu pendidikan islam. Melalui pendidikan multikultural, ilmu 

pendidikan Islam akan semakin meluas penyebarannya dan menjadi rahmat bagi 

seluruh alam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.17 Melalui pendangan 

Ilmu Pendidikan Islam terhadap pendidikan multikultural, akan menjadi sebuah 

acuan dalam mengembagkan teori-toeri yang terkait dengan strategi diversitas 

dalam pembelajaran Qur’ah Hadis. 

Abdul Wahab. “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam 

Pembelajaran Fikih MTs DDI Kaballangang Kabupaten Pinrang”. Berkesimpulan 

bahwa, pertama, dimensi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran fikih diMTs 

DDI Kaballangang terdiri daridimensi demokrasi, kesetaraan, keadilan, 

kemanusiaan, kebersamaan, kedamaian, sikapmengakui, menerima, dan 

menghargai keragaman sertadimensi kurikulum dan dimensi dalam bahan ajar 

terdiri dari nilai toleransi, persamaan hak, nilai persaudaraan, keadilan, danetika 

pergaulan. Kedua, proses internalisasi nilai-nilai multikultural pada materi 

perbandingan mazhabdan isu perbedaan di masyarakat dalam pembelajaran fikih 

di MTs DDI Kaballangang menghasilkan enam sikap, yaitu (1) mengedepankan 

nilai-nilai toleransi dan tidak fanatik, (2) bersikap inklusif, (3)tidak diskriminatif, 

(4) mengajarkan latar belakang munculnya perbedaan, (5) etika dalam menyikapi 

 
17Fitri Handayani, dkk. “Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Ilmu Pendidikan 

Islam (Ipi)”.  MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah 5, no 2 (2020) 
h. 67. 
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perbedaan, dan (6) mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan persatuan.18 Dari 

kesimpulan tersebut memberikan gambara terkait dengan strategi diversitas yang 

maranah pada pendidikan multikultural, hanya saja peneltian ini menggunkan 

demensi pada pembelajaran fiqhi 

Yeti Herliza, “Efektifitas Pengembangan Materi Al-Qur’an Hadis Berbasis 

Multikultural”. Hasil Penelitian dan pengembangan yakni produk buku 

dikembangkan dengan metode Borg And Gall yang materinya terdiri 10 bab 

pokok bahasan yang pembelajarannya dibagi dalam 1 tahun sebanyak 2 semester, 

bahan ajar isi dan materinya yaitu (Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Al-Qur’an, 

Pokok-pokok Kandungan Isi Al-Qur’an, Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an, 

Multikulturalisme dan Moderasi Islam, Konsep Radikalisme dan Terorisme, Nilai-

nilai Multikultural, Prinsip-prinsip Moderasi Islam, Karakteristik Moderasi Islam, 

Keutamaan Akhlak Mulian Dalam Moderasi Islam, dan Tujuan dan Urgensi 

Moderasi Islam), yang dilengkapi dengan KI, KD, Tujuan pembelajaran, peta 

konsep. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan 

sangat Efektif setelah dilakukan uji coba dengan persentase 87,64%. Kesimpulan 

dari pengembangan produk buku bahan ajar untuk mata pelajaran Al-Qur’an dan 

Hadis Berbasis Multikultural memiliki tingkatefektifitas yang baikuntuk 

digunakan dalam proses pembelajaran.19 Pada penelitian ini, penulis 

mengembangkan suatu produk yang berbasis pendidikan multikultural, sehingga 

hal tersebut memperjelas keefektifan penggunan strategi diversitas, dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

 
18Abdul Wahab. “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran 

Fikih pada MTs DDI Kaballangang Kabupaten Pinrang”. Al-Musannif 3, no 1 (2021) h. 11. 

19Yeti Herliza, “Efektifitas Pengembangan Materi Al-Qur’an Hadis Berbasis 
Multikultural”. Jurnal Al'Ilm 1, no 1 (2022) h. 39. 
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Ar Rasikh Ar Rasikh, “Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 

Ibtidaiyah: Studi Multisitus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Sesela dan 

Madrasah Ibtidaiyah At Tahzib Kekait Lombok Barat”. Berdasarkan pada hasil 

penelitian bahwa pembelajaran Al-Qur’an Hadis pada MI At Tahzib dan MIN 

Model memiliki perbedaan, antara lain: Pertama, Pada kegiatan perencanaan 

pembelajaran di MI At Tahzib belum dilakukan secara baik karena guru-guru 

belum faham kurikulum 2013, sebaliknya yang dilakukan di MIN Sesela. Kedua, 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masing-masing Madrasah mengacu pada 

RPP yang dikembangkan sebelumnya yakni pada awal semester, namun kualitas 

perencanaan masih memiliki perbedaan yang mencolok karena ada yang sangat 

faham kurikulum dana ada juga yang sebaliknya, Ketiga evaluasi kegiatan 

pembelajaran sudah dilakukan, namun ada yang sesuai dengan tuntunan K13 dan 

ada yang sebaliknya karena kurangnya pemahaman tentang kurikulum.20 \ Pada 

penelitian ini, pembelajaran al-Quran dan Hadis relevan dengan demensi 

penelitian yang dilakukan sehinggah membatu peneliti mengkonstruksi tinjaun 

teoretis yang berdimesi pemeblajaran Qur’an dan Hadis. 

Saddam Husein. “Urgensi Pembelajaran Al-Qur’an Hadist terhadap 

Prestasi Belajar Peserta Didik di MTs Nurul Ikhlas Kalapa Dua Seram Bagian 

Barat”. Metode yang digunaka oleh guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 

Metode wahdah, Metode wahda ini yang digunakan dengan cara menghafal satu 

persatu terhadap ayat-ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, 

setiap ayat biasa dibaca sebanyak sepuluh kali atau dua puluh kali atau lebih. 

Sehingga mampu membentuk pola dalam bayangannya. Setelah benar-benar hafal 

barulah dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Untuk mengeksplorasi peserta 

 
20Ar Rasikh Ar Rasikh, “Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah: Studi 

Multisitus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Sesela dan Madrasah Ibtidaiyah At Tahzib 
Kekait Lombok Barat”. Jurnal Penelitian Keislaman 15, no 1 (2019) h. 14. 
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didik pada MTs Al-Ikhlas Kelapa Dua sangat pandai dalam penghafalan ayat-ayat 

suci al-Qur’an, penulis mengambil salah satu prestasi yang di raih peserta didik 

MTs Al-Ikhlas Kelapa Dua adalah perlombaan yang dilakukan oleh mahasiswa 

IAIN Ambon untuk meningkatan keimanan dan keilmuan keagamaan pada 

kalaangan remaja di Dusun Kelapa Dua.21 Kajian ini berfokus pada urgensi 

pembelajaran al-Quran dan Hadis. Sehingga sangat relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, hanya saja kajian ini tidak melibatkan strategi diversitasi. 

Penelitian Istiningsih,” Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar 

Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali. Penelitian Istiningsih (2005)”,22  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan inklusif di Sekolah Dasar 

Negeri Klego 1 Boyolali cukup bagus. Hal itu tercermin dalam manajemen 

rekrutmen/ identifikasi anak yang dilakukan oleh para guru dan para pembimbing 

khusus bagi anak yang membutuhkan pelayanan khusus telah memperoleh hasil 

yang cukup bagus, manajemen kurikulum yang memadukan kurikulum reguler 

yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi anak yang memerlukan 

pelayanan khusus, manajemen sumber dana yang mecakup APBN. subsidi 

propinsi, subsidi kabupaten dan subsidi khusus pendidikan inklusif, manajemen 

pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas 

biasa/reguler dan guru pembimbing khusus bagi anak yang memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus yang tetap mengutamakan pembinaan profesi dan pembinaan 

karir, manajemen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup sarana umum dan 

sarana khusus bagi anak yang memerlukan pelayanan khusus, manajemen kegiatan 

 
21Saddam Husein. “Urgensi Pembelajaran Al-Qur’an Hadist terhadap Prestasi Belajar 

Peserta Didik di MTs Nurul Ikhlas Kalapa Dua Seram Bagian Barat”. al-Iltizam: Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 3, no 1 (2018) h. 13. 

22Istiningsih,” Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten 
Boyolali. Penelitian Istiningsih (2005),  h. 13. 
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belajar mengajar /perangkat KBM yang mencakup pembelajaran umum seperti 

halnya sekolah reguler yang dipadukan pembelajaran khusus bagi anak yang 

memerlukan pelayan pendidikan khusus, serta manajemen pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan secara optimal sehingga diperoleh sinergi kerjasama  

R. Indianto, Munawir,” Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai 

Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan 

Khusus di Kabupaten Boyolali.” 23  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

jumlah ABK yang mendapatkan pelayanan pendidikan melalui sekolah inklusif di 

Kab. Boyolali adalah 13,3% (1173 siswa) dari total siswa sebanyak 10.059 anak. 

Dari jumlah tersebut, karakteristik kelainan ABK terdistribusi 81,42% kesulitan 

belajar dan lamban belajar, 7,9% gangguan emosi, perilaku dan sosial, 2,5% 

gangguan wicara, 1,36% gangguan penglihatan, 1,19 cacat tubuh, 1,19 autis, 0,77 

tunagrahita, dan 3,15 kategori lain-lain. Dari 74 sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif di Kab. Boyolali, 23,4% termasuk kategori baik, 72,9% 

kategori cukup atau sedang, dan 3,6% kategori kurang. Dalam hal implementasi 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, diketahui bahwa 24,18% kategori baik, 

47,72 kategori cukup, dan 28,11 kategori kurang. Sementara itu persepsi guru 

terhadap pendidikan inklusif, 19,30% (tinggi), 64,20% (sedang), dan 16,50% 

(kategori rendah). Persepsi ABK terhadap pendidikan inklusif diketahui bahwa 

19,46% (positif tinggi), 53,80% (cukup positif), dan sisanya 26,75% (kurang 

positif). Berdasarkan hasil penelitian deskriptif tersebut, dikembangkan model 

evaluasi diri, POS Inklusif dan Panduan pelatihan pendidikan inklusif. 

Fathor Rosi. “Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an bagi Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah”. Berkesimpulan sebagai berikut; 1) Penerapan metode pembelajaran 

 
23R. Indianto, Munawir,” Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Boyolali. h. 13. 



19 

 
 

Al-Qur'an pada siswa MI yang paling relevan yakni menggunakan metode Iqro’, 

Qiro'ati dan Taqriran, pembiasaan, ketauladanan, latihan, hafalan, dan pemberian 

tugas, serta bermain, cerita dan menyanyi (BCM). Kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan baik, seperti dalam hal baca tulis Al-qur'an, akan tetapi perlu 

ditingkatkan dengan pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama, sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan serta tuntutan maupun perkembangan zaman. 

Sehingga melalui metode tersebutmakalulusan siswa-siswi akan lebihberprestasi 

dalam bidang formal dan non formal terutama membaca dan menulis Al-qur'an 

serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari; 2) Dibutuhkan kerjasama 

semua pihak khususnya langkah-langkah yang dilakukan para guru menerapkan 

metode pembelaran al qur’an dalam meningkatkan perkembangan keagamaan 

anak diantaranya yang dapat dilakukan antara lain, a) bagi guru untuk 

meningkatkan kualitas guru, b) untuk dapatkordinasi dan evaluasidengan para 

gurumaupun dengan wali Murid, c) bagi siswa-siswi, untuk mengikut sertakan 

siswa-siswi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membimbing anak dengan 

bacaan-bacaan Islami, menanamkan kebiasaan-kebiasaan beribadah, mengadakan 

kegiatan ekstra, seperti Qiro'ah, kaligrafi, dan PHBI, dan memberikan contoh yang 

baik bagi siswa dan Penambahan jam pelajaran.24 Kajian ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan pembelajaran al-Quran, lembaga 

tempat penelitian juga dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah, hanya saja  tidak 

menggunakan strategi diversitas dalam penerapannya. 

Sintia Fadillah Sari, Reno Fernandes,  dan Eka Asih Febriani,” Strategi 

pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus  di Masa Pandemi Pada Setting Sekolah 

 
24Fathor Rosi. “Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an bagi Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah”. Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 3, no 2 (2021) h. 53. 
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Inklusif  (Studi Kasus: SMA Negeri 2 Bukittinggi”), 25 Naradidik: Journal of 

Education & Pedagogy1, no.2, (2022), h. 118-126. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengaetahui strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di masa 

pandemic pada setting sekolah inklusif. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan tipe penelitian studi instrinsik. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus di sekolah pada masa online, guru harus memiliki strategi 

yang sangat kreatif dalam melanjutkan proses belajar, dimana guru di SMA Negeri 

2 Bukittinggi dalam proses pembelajaran menggunakan gambar, video, atau PPT 

yang sangat menarik untuk menimbulkan minat belajar bagi anak berkebutuhan 

khusus,  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwasanya SMA Negeri 2 Bukittinggi melaksanakan pembelajaran 

secara online pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan pembelajaran inklusi 

yang dilakukan di SMA Negeri 2 Bukittinggi ialah dengan menempatkan anak 

berkebutuhan khusus bergabung di dalam satu kelas dengan anak normal lainnya, 

yang bertujuan supaya tidak ada perbedaan dari setiap anak tersebut.. Hal tersebut 

dilakukan oleh orang tua karena adanya kesadaran akan kelemahan yang dimiliki 

oleh anak-anak mereka.  Persamaan dengan penelitian ini adalah pada jenis 

penelitiannya yaitu kuantitatif. Perbedaan dengan peneltian sebelumnya adalah 

pada penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 secara tatap muka. 

Hasil penelitian yang dikemukakan di atas memiliki kajian ilmiah yang 

sangat relevan dengan penelitian ini. Sehingga berkontribusi untuk 

mengkonstruksi tinjauan teoritis dan instrumen penelitian guna memperoleh data 

dalam konteks waktu yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini layak 

 
25 Sintia Fadillah Sari, Reno Fernandes,  dan Eka Asih Febriani,” Strategi pembelajaran 

Anak Berkebutuhan Khusus  di Masa Pandemi Pada Setting Sekolah Inklusif  (Studi Kasus: SMA 
Negeri 2 Bukittinggi”),, Naradidik: Journal of Education & Pedagogy1, no.2, (2022), h. 118-126. 



21 

 
 

dilakukan untuk memperkaya dan memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya 

pada wilayah dan fokus kajian yang berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban 

berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan 

masalah.Tujuan Penelitian ini adalah untuk:  

a.   Untuk mendeskripsikan bentuk kekhususan anak berkebutuhan di Kelas 4 

Madrasah   Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali 

b.   Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan 

khusus di Kelas 4  Madrasah Ibtidaiyah Al-ikhlas Bahomohoni Kabupaten 

Morowali 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah  

1. Untuk menjadi pegangan bagi pendidik, untuk memilih strategi yang 

tepat bagi anak berkebutuhan khusus.  

2. Untuk menambah subtansi keilmuan umumnya bagi pembaca dan 

khususnya bagi penyusun.  

3. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

dalam menggunakanstrategipembelajaran yang tepat. 

b. Kegunaan Praktis   

1. Bagi Santri  

Dapat membangkitkan rasa empati siswa terhadap teman yang berkebutuhan 

khusus sehingga terbiasa menghargai teman yang memerlukan 

pendampingan terutama pada  anak berkebutuhan khusus  

2. Bagi Pendidik  
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Memberikan pengetahuan tentang pentingnya menerapkan strategi yang tepat 

pada anak berkebutuhan khusus . Memberikikan penanganan yang tepat 

dalam memilih strategi bagi anak berkebutuhan khusus. 

3. Bagi Penyusun  

Menambah pengalaman dan wawasan  bagi penyusun strategi tentang 

strategi yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi  Pembelajaran 

1. Pengertian strategi Pembelajaran 

    Strategi pembelajaran terdiri atas kata strategi berasal dari bahasa Latin, 

yaitu strategia‘ yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. 

Secara umum Strategi yaitu pola umum tindakan guru kepada peserta didik dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar.1 Pembelajaran dapat diartikan sebagai 

proses pengajaran peserta didik yang direncakan, dilaksakan dan dievaluasi secara 

terperinci agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. Strategi yang tepat dalam pembelajaran menghasilkan kondisi dan suasana 

belajar peserta didik semakin bervariasi. 

Strategi berasal dari gabungan kata “stratos” (militer) dan “ago” 

(memimpin). Strategi juga bisa diartikan merencanakan. Istilah strategi awalnya 

digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh 

kekuatan militer untuk menerangkan suatu peperangan. Sekarang, strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan 

dan keberhasilan untuk mencapai tujuan.2 Strategi salah satu cara yang dapat 

digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan  sesuai apa yang 

direncanakan. Strategi dasar bagi individu untuk beraktivitas sesuai aturan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. 

Strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan 

pilihanpilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi perusahaan. 

 
1Ahmad Rohani. HM, Pengelolaan Pengajaran (Sebuah Pengantar Menjadi Guru 

Profesional), II (Edisi Revisi 2010; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.36.  

  2 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), h.3.  
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Menurut Drucker “strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right 

things)”. Sejalan dengan pendapat Clausewitz bahwa “strategi merupakan suatu 

seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang”. Skinner “strategik 

merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan”.3 Strategi 

pembelajaran bagian dari seni mengaturruang kels agar siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. Sebagai seni tentu membutuhkan keterampilan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

David dikutip dari Wina Sanjaya menjelaskan strategi adalah perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.4 Sedangkan pengertian strategi pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, 

pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan 

belajar, pengelolaan sumber belajar dan penilaian (assesemen) agar pembelajaran 

lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.5 

Strategi sebagai rangkaian pembelajaran membantu peserta didik mengelola 

pembelajaran dengan baik. 

Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. strategi pembelajaran terdiri atas 

seluruh kompenen materi pembelajaran dan prosedur dan tahapan kegiatan belajar 

yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 6  Strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur 

 
3 Akdon, Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategik 

untuk Manajemen Pendidikan), (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.  

4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta, 
Kencana Prenada Media, 2006), h. 126  

5 Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 20  

6 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 3  
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atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi 

atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.7  

Keberadaan strategi diharapkan  setiap peserta didik didorong untuk terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu dengan secara aktif 

menhajukan pertanyaan yang baik terhadap setiap  materi yang disampaikan dan 

pertanyaan tersebut tidak harus dijawab oleh guru, karena semua peserta didik 

memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. 

 Strategi pembelajaran adalah taktik yang ditentukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran strategi memegang peran penting 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Strategi yang digunakan oleh pengajar 

sebaiknya memeliki banyak variasi agar menghilangkan kejenuhan peserta didik 

sehingga mencipkan suasan belajar yang nyaman dan menyenangkan, hal itu bias 

membuat peserta didik aktif dan dengan mudah memperoleh dan memahami materi 

yang disampaikan. Selain itu strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan. 8  Pemilihan strategi perlu mempertimbangkan materi ajar 

agar terdapat keterkaitan antara keduanya. Selain itu kondisi dan kesiapan dari 

peserta didik pun perlu mendapat perhatian agar pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik dan mengurangi kondisi peserta didik yang kurang kondusif. 

Mintzberg dan Waters sebagaimana dikutip Henry Guntur Tarigan, 

mengemukakan bahwa, “strategi adalah pola umum tentang keputusan atau 

 
7 Ahmad Rohani.HM, Pengelolaan Pengajaran, (Sebuah Pengantar Menjadi Guru 

Profesiona. h.36.  

8 Nurkhalisa Latuconsina, ―Pengelolaan Kelas Dalam pembelajaran‖, ‖,(Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 31.  
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tindakan (stream of decision or action)”.9 Strategi sebagai pola terkait keputusan 

yang diaplikasikan dalam tindakan mengarahkan seseorang bertindak lebih terarah 

dan berencana sehingga keputusan yang telah ditetapkan menjadi keputusan terbaik 

sebagai langkah dalam mewujudkan harapan yang telah dicanangkan. 

       Sedangkan menurut Richart sebagaimana dikutip Henry Guntur  Tarigan 

bahwa, “Strategi ialah prosedur-prosedur yang dipakai dalam belajar, berfikir dan 

lain-lain yang bertindak sebagai suatu cara untuk mencai tujuan”.10Jadi strategi ini 

merupakan seni dalam menyusun rencana yang baik dan handal untuk mencapai 

tujuan tertentu. Strategi yang tersusun dengan sempurna diharapkan mampu 

mencapai harapan yang sempurna pula. Prosedur dipergunakan dalam bertindak 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan untuk mencapai sesuatu terkait 

dengan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi sebagai pola atau prosedur dalam mebuat keputusan yang sesuai dengan 

harapan. Strategi menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan. Seni dalam menyusun strategi akan berpengaruh 

terhadap hasil yang dicapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu seni 

maka membutuhkan keterampilan. 

Strategi merupakan suatu seni atau karya merancang operasi dalam 

berperang seperti cara mengatur rencana atau posisi dalam peperangan, seperti 

dalam angkatan laut atau angkatan darat. Secara umum strategi merupakan teknik 

yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan.11 Jadi  strategi pembelajaran 

 

 9 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa (Bandung: 
Angkasa, 1993), 3.  

10 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa , h. 4.  

11 Fatimah, dkk., “Strategi Belajar & pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan 
Bahasa”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, vol. 1, No. 2, 2018, hal. 108.  



27 

 
 

merupakan suatu kegiatan pembelajaranBelajar mengajar merupakan suatu sistem 

kesatuan yang meliputi beberapa komponen antara lain tujuan, peserta didik, 

pendidik, situasi, bahan, evaluasi, yang diperlukan kerjasama untuk mencapainya. 

Berdasarkan komponen tersebut apabila salah satu komponen tidak ada maka 

pembelajaran dapat dikatakan cacat, karena tiap komponen saling berhubungan. 

Konsep dasar strategi belajar mengajar meliputi menetapkan spesifikasi dan 

kualifikasi perubahan tingkah laku, menentukan pilihan terkait dengan pendekatan 

terhadap masalah dalam belajar mengajar, memilih prosedur, metode, teknik 

belajar mengajar, menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan dalam 

belajar mengajar. 

Strategi  inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berfikir kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 12 Strategi inkuiri itu merupakan 

proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan 

siswa. Berdasarkan  pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan proses keseluruhan yang ditempuh oleh guru dan peserta 

didik yang memungkinkan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kereatifitas yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hal tersebut dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk terus 

mengembangkan dirinya  dalam proses pembelajaran. 

Jadi strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya atau kekuatan dalam pembelajaran.  Kata inkuiri sering juga dinamakan 

heuriskin yang berasal dari bahasa yunani, yang memiliki arti saya menemukan.13 

 
12 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 3  

13 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 5  
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Strategi pembelajaran berkaitan dengan aktifitas pencarian pengetahuan atau 

pemahaman untuk memuaskan rasa ingin tahu sehingga siswa akan menjadi 

pemikir kreatif yang mampu memecahkan masalah. Strategi diharapkan mampu 

mendobrak kreatifitas peerta didik untuk menemukan sendiri terkait pembelajaran 

yang berlangsung. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sanjaya bahwa “strategi pembelajaran 

inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berfikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 

dari suatu permasalahan yang dipertanyakan.14 Metode inkuiri merupakan metode 

yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen 

sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta 

menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik 

lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi inkuiri adalah 

strategi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran melalui percobaan maupun eksperimen sehingga melatih 

siswa berkreativitas dan berfikir kritis untuk menemukan sendiri suatu 

pengetahuan yang pada akhirnya mampu menggunakan pengetahuan tersebut 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

  

 
14 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta. 

Kencana, 2009 hlm. 196  
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2. Konsep Dasar Strategi  

Dalam menyusun strategi, perlu adanya konsep dasar sebagai haluan untuk 

menciptakan strategi yang tepat. Newman and Logan sebagaimana dikutip 

Annisatul Mufarrokah menyebutkan konsep strategi dasar dari setiap saha meliputi 

4 hal sebagai berikut: 15 Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan 

kualifikasi tujuan yang harus dicapai dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memerlukannya, pertimbangan dan 

penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai 

titik akhir dimana sasaran tercapai, pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan 

utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran.  

Tentunya dengan konsep dasar strategi di atas bisa diterapkan dalam 

strategi untuk mengajarkan Pendidikan Agama Islam di dalam kelas. Dengan 

memakai konsep dasar tadi diharapkan seorang guru dapat menyusun strategi yang 

tepat. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang digunakan 

dalam mengukur taraf keberhasilan usaha.16 

3. Implementasi Konsep Dasar Strategi  

Konsep dasar strategi jika diterapkan dalam konteks pendidikan menjadi:17 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tingkah laku dan 

kepribadian peserta didik yang harus dicapai dan menjadi sasaran dari kegiatan 

belajar mengajar itu berdasarkan aspirasi atau pandangan hidup masyarakat.  

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dipandang efektif guna 

mencapai sasaran atau tujuan yang telah digariskan.  

 

 15 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa , h. 7.  

16 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 
40.  

 17 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa , h. 4.  



30 

 
 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan bagi guru 

dalam melaksanakan tugas mengajarnya.  

d. Menetapkan norma-norma dan batas-batas minimal keberhasilan atau kriteria 

standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan 

umpan balik bagi penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.18  

4. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran  

a. Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL)  

CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan 

nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan 

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.19  

b. Strategi Pembelajaran dengan Modul  

Strategi ini adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan 

bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, an terarah untuk 

digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaanya untuk para 

guru. 20 

c. Strategi Pembelajaran Inkuiri  

Strategi ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi 

pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran peserta didik dalam strategi ini 

 
18 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 

h. 40-41.  

19 Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 40.  

20 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 
h. 40-41.  
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adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan 

sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Proses ini 

biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan peserta didik. 21   

d. Strategi Pembelajaran Ekspositori  

Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi 

secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud siswa 

dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan langsung oleh guru. 

5. Kriteria dalam Memilih Strategi  

Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Selain itu, harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik  dan 

kondisi di mana proses pembelajaran tersebut akan berlangsung.  

Mager dikutip dari Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad menyampaikan 

beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yaitu: 22 

a. Berorientasi pada tujuan pembelajaran.  

b. Pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat 

dimiliki saat bekerja nanti.  

c. Gunakan media pembelajaran sebanyak mungkin yang memberikan rangsangan 

pada indera peserta didik. Artinya dalam satuan-satuan waktu yang bersamaan 

peserta didik dapat melakukan aktifitas fisik dan psikis.23  

a. Dalam pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip yaitu interaksi, 

inspiratif, dan menyenangkan. Oleh karena itu dalam menentukan strategi yang 

 
21 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 

h. 40-41.  

 22 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa , h. 4.  

23 Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan P A I L K E M, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2011), h. 26-27.  
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tepat guru juga harus menimbang strategi mana yang tepat dengan melihat 

prinsip-prinsip di atas.  

6. Pembelajaran 

Pengertian belajar secara etimologi berarti berusaha untuk memperoleh 

ilmu atau menguasai suatu keterampilan.24 Sedangkan pengertian belajar secara 

terminologi adalah sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 

lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya.25 Di sisi lain, ahli pendidikan modern merumuskan belajar sebagai 

suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dengan cara-cara bertingkah laku yang baru, berkat pengalaman dan latihan.26 

Pendapat yang lain, bahwa belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses 

perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan.  

 Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.7 Berdasarkan 

berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha 

sadar orang dewasa yang sistematis, terarah, yang bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasar menuju perubahan tingkah 

laku dan kedewasaan anak didik, baik diselenggarakan formal maupun non formal.  

Secara sederhana, istilah pembelajaran (intruction) bermakna sebagai 

“upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai 

 
24 Agustin Risa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Serba Jaya, tt), h.19.  

25 Moh Uzer Usman dan Setiawati, Lilis, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.4.  

26 Zainal Aqib, Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran, (Surabaya: Insan Cendikia, 
2002), h.42.  
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upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan”.27 Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain intructional untuk membuat siswa 

belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. penjelasan 

tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat beba pembelajaran.  

Pembelajaranr merupakan hal yang disengaja dirancang sedemikian rupa guna 

untuk penyampaian informasi dari guru ke siswa untuk mendukung proses 

pembelajaran internal. 

Menurut, Corey sebagaimana dikutip Abdul Majid bahwa, “Pembelajaran 

adalah suatau proses dimana lingkungan seseoarang secara disengaja dilakukan 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu”.28 Artinya bahwa 

pembelajaran adalah usha sadar yang dilakukan untuk membelajarkan anak dari 

ketidaktahuan menjadi tahu. Poses pembelajaran seperti ini menjadikan seorang 

menjadi pembelajar yang mempunyai hak mendapatkan bimbingan dari orang 

dewasa di sekitarnya. 

Mengenai Strategi Pembelajaran  Menurut Cropper dalam Wiryawan dan 

Noorhadi sebagaimana dikutip Abdul Majid mengatakan bahwa, “strategi 

pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia mengatakan bahwa setiap 

tingkah laku yang diharapakan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan 

belajarnya harus dapat dipraktikkan”.29   

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembelajaran  

Islam sangat menjunjung pendidikan dan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, 

 
27 Anissatul Mufarokaha, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras, 2009), h.36.  

28 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.3.  

29 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h., 5  
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terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Faktor-faktor itu adalah:  

a. Anak didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Tiap individu 

memerlukan bantuan lain (pengajaran) untuk membimbing pertumbuhan dan 

perkembangan sesuai dengan tahap/tugas perkembangan anak (development 

task), sehingga terjadi perbedaan individual.  

b. Pengajar adalah yang mampu melaksanakan tindakan mengajar dalam satu 

situasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Individu tersebut 

adalah orang dewasa yang bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, 

mampu berdiri sendiri dan menanggung resiko dari segala perbuatannya. Selain 

itu juga harus jujur, sabar, susila, ahli, terampil, terbuka, adil, luas cakrawala 

pandangannya dan kasih sayang.  

c. Lingkungan pembelajaran merupakan tolak ukur bagi seluruh kegiatan 

pembelajaran, penetapan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi yang aka 

dilakukan. Secara umum, tujuan pembelajaran membantu perkembangan potensi 

fisik, emosi, sikap, moral, pengetahuan dan keterampilan anak semaksimal 

mugkin agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab.  

d. Alat pembelajaran berupa kebendaan adalah sebagai sarana belajar mengajar. 30 

Pembelajaran merupakan salah satu wahana pemberian pengetahuan, bimbingan 

dan pengembangan kepada siswa agar dapat memahami, meyakini, menghayati, 

dan mengamalkan atau melaksanakan sesuatu yang diajarkan. Pada  

pembelajaran, terdiri dari tiga kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  

8. Perencanaan Pembelajaran  

 
30 Departemen Pendidikan Nasional, Wawasan Kependidikan, (Jakarta: Dirjendiknasmen, 

2003), h.16.  
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a. Beberapa tahap kegiatan yang dilakukan dalam merencanakan pembelajaran, 

yaitu membuat analisis meteri pelajaran (AMP), yaitu salah satu bagian dari 

rencana pembelajaran yang berkaitan materi pembelajaran yang berkaitan 

dengan materi pelajaran dan strategi penyajian dan pencapaiannya.  

Menganalisis materi antara lain mengkaji dan merinci butir-butir isi pokok 

bahasan/sub pokok bahasan khususnya pesanpesan isi pelajaran dalam 

kurikulum. Melalui analisis materi pelajaran yang diharapkan: 1)Terjabarkannya 

pokok bahasan dan sub pokok bahasan. 2)Terpilihnya sarana/media 

pembelajaran yang cocok. 3)Tersedianya alokasi waktu yang sesuai dengan 

lingkup, kedalaman dan keluasan materi.  

b. Membuat program tahunan, yaitu sebagian program inti dari program 

pembelajaran dengan cara memuat alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan 

dalam satu tahun pelajaran. Program tahunan ini menjadi acuan untuk membuat 

program semester.  

c. Membuat program semester, yaitu bagian dari program pembelajaran yang 

memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasan pada setiap semester. 

Melalui program semester ini diharapkan: 1) Ada acuan untuk membuat satuan 

pelajaran  2) Ada acuan kalender kegiatan pembelajaran , 3) Ada upaya efisiensi 

dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang tersedia.  

d. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu salah satu bagian 

dari program pembelajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam 

beberapa kali pertemuan. Rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi acuan 

untuk membuat rencana pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

lebih terarah.31  

 
31 Departemen Agama RI, Tuntutan Pembinaan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Dirjenbin bagais, 2000), h.18.  
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Selanjutnya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakekatnya 

merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 

memproyeksikan apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk 

mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni: kompetensi dasar, materi 

standar, indicator hasil belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik; materi standar berfungsi member makna 

terhadap kompetensi dasar; indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan 

keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik; sedangkan penilaian 

berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang 

harus dilakukan apabila kompetensi standar belum terbentuk atau belum tercapai.32  

Terdapat dua fungsi RPP dalam Kurikulum. Kedua fungsi tersebut adalah 

fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi Perencanaan (RPP) adalah 

rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena 

itu, setiap akan melakukan pembelajaran guru wajib memiliki persiapan, baik 

persiapan tertulis maupun tidak tertulis. 33  RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap 

guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berparstisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

 
32 Junaidi, Materi Peningkatan Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2011), h. 46.  

33 Junaidi, Materi Peningkatan Guru Pendidikan Agama Islamh.h. 2011), h.50.  



37 

 
 

Metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD atau seperangkat 

indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator 

dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.35 Kegiatan 

pembelajaran, terdiri dari:  

1) Pendahuluan, merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran.  

2) Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatannya meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi 

/mengeksplorasi/mengembangkan/mengolah/mempraktikkan), mengasosiasi 

(menyimpulkan), mengkomunikasikan.34  

3) Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk kesimpulan, penilaian dan 

refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.  

4) Penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil 

belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada Standar Penilaian. 

5) Sumber belajar, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, 

dan indikator pencapaian kompetensi.35  

 
34Nur Fajar Arief, M.Pd, Langkah Penyusunan RPP K13. Workshop Nasional Perencanaan 

Pembelajaran K13 PAI, Batu, 22 Januari 2023.  

      35 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, (Ponorogo: Stain Ponorogo 
Press, 2009), h.164166.  



38 

 
 

9. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

a. Kegiatan pendahuluan, kegiatan guru:  

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai.  

4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan  sesuai 

silabus.36  

5) Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi.  Eksplorasi, dalam kegiatan eksplorasi guru:  

a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topic/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tak 

ambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber.  

b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lainnya.  

c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dengan  2) Elaborasi, 

kegiatan elaborasi guru:  

d) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna.  

 
36 Herry Widyatono, Model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, No. 069. Tahun ke-13,November 2007), h.104.  
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e) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lai-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.  

f) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan, dan 

bertindak tanpa rasa takut.37  

    Konfirmasi, kegiatan dari guru:  

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalm bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.  

b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber.  

c) Memfasilitasi peserta didik melakukan reflesksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan  

Kegiatan Penutup, kegiatan guru:  

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/ 

simpulan pelajaran.  

2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten atau terprogram.  

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

10. Strategi Pembelajaran 

Strategi berasal dari gabungan kata “stratos” (militer) dan “ago” 

(memimpin). Strategi juga bisa diartikan merencanakan. Istilah strategi awalnya 

 
37 Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.45.  
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digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh 

kekuatan militer untuk menerangkan suatu peperangan. Sekarang, strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan 

dan keberhasilan untuk mencapai tujuan.38  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu atau seni 

menggunakan suatu sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu dalam perang dan damai.39 Sedangkan pembelajaran merupakan suatu 

sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen yaitu pesan, orang, bahan, 

peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan.40  

Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

memfasilitasi peserta didik agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Sedangkan 

pengertian lain menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ada cara yang dipilih 

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu.41  

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan strategi pembelajaran 

adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran, yang berupa 

pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum 

pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha 

belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan 

merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.42  

 

 

 
38 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), h. 3.  

39 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2008), Cet I, h.1340.  

40 Abdul Majid.,.h.5.   

 41 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja RoKarya,  

42 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.4.  
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11. Macam-Macam Strategi Pembelajaran  

Penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat 

diperlukan untuk mempermudah proses tersebut sehingga data mencapai hasil 

yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses belajar mengajar tidak terarah, 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara 

maksimal 

Menurut Moedjono sebagaimana dikutip Abdul Majid mengatakan bahwa, 

“strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan 

terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem 

pembelajaran, dimana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu”. 43 Artinya 

bahwa proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk mempermudah proses 

tersebut sehingga data mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, 

proses belajar mengajar tidak terarah 

Wina Sanjaya sebagaimana dikutip Abdul Majid, menyatakan bahwa 

“strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan  berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran”. 44 Strategi pembelajaran ialah suatu perancangan yang mengandung 

susunan aktivitas yang dibentuk dalam suatu perbuatan yang dibentuk untuk 

memperoleh tujuan pendidikan tertentu. 

Menurut Suyono dan Hariyanto mendefinisikan strategi pembelajaran 

sebagai “rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan 

lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar dan penilaian untuk mencapai 

tujuan pembelajaran”.45 Sehubungan dengan hal tersebut, maka rencana tindakan 

 
43 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN,), h.4.  

44 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  

45 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 
Rosdakarya, 2011), h.85.  
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(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan  berbagai 

sumber daya harus dimaksimalkan untuk memperoleh tujuan pendidikan 

sebagaimana yang diharapkan. 

  Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

memfasilitasi peserta didik agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Sedangkan 

pengertian lain menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ada cara yang dipilih 

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu.46 Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem 

pembelajaran, yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai 

tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, 

mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran  

Menurut Abdul Majid dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajaran, 

ada lima macam strategi pembelajaran yaitu Strategi Pembelajaran Langsung, 

Pembelajaran Tidak Langsung, Pembelajaran interaktif, Pembelajaran melalui 

pengalaman, Pembelajaran mandiri.  

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan suatu tindakan dalam yang memiliki suatu rangkaian 

kegiatan dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode  dan 

memanfaatkan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien.  

 

 

 

    46 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosd Karya,  
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12. Penggunaan Strategi Pembelajaran  

Penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat 

diperlukan untuk mempermudah prosese tersebut sehingga data mencapai hasil 

yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses belajar mengajar tidak terarah, 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara tertentu.47  

1. Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)  

        Strategi pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus 

untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan aspek 

pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan 

sesuatu) dan pengetahuan deklaratif (pengetahuan tentang sesuatu yang dapat 

berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi) yang terstruktur dengan baik 

dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Fokus utama dari 

pembelajaran ini adalah pelatihan-pelatihan yang diterapkan dari keadaan 

nyata yang sederhana sampai yang lebih kompleks.48  

Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak 

diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau 

membangun ketrampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya 

bersifat deduktif. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan 

dilaksanakan, sedangkan kelemahan utama adalah membangun dan 

mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses dan sikap yang 

diperlukan untuk pemikiran kritis dan berhubungan interpersonal serta belajar 

kelompok. 49   

 

 
47 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.4.  

   48 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), Cet I, 
h.10.   

49 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.4.  
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2. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung (Indirect Instruction)  

Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang 

tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, menggambarkan inferensi 

berdasarkan data. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari 

penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal (resource 

person). Selain itu guru memberi kesempatan agar siswa terlibat dan memberi 

umpan balik. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan 

siswa untuk terlibat. Pembelajaran tidak langsung menggunakan bahan-bahan 

cetak, non cetak atau sumber-sumber lainnya. 50 Pada pembelajaran tidak 

langsung guru memfasilitasi siswa untuk berfikir, antara lain melalui kegiatan 

berikut: 1) pengajuan pertanyaan yang tidak mengarah, dan selanjutnya 

memunculkan ide pada diri siswa; 2) menangkap isi pembicaraan atau 

jawaban siswa yang dapat digunakan untuk menolong mereka dalam melihat 

permasalahan secara lebih teliti; 3) menarik kesimpulan dari diskusi kelas 

yang mencakup berbagai pertanyaan yang berkembang; 4) menggunakan 

waktu tunggu untuk member kesempatan berfikir pada siswa dan member 

penjelasan.51 Strategi pembelajaran interaktif (interactive instruction)  

       Strategi pembelajaran interaktif lebih berbentuk pada diskusi dan saling 

berbagi. Diskusi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan 

pengetahuan, guru atau kelompoks. Dalam strategi ini dikembangkan metode-

metode interaktif. Didalamnya terdapat kelompok kecil dan kerja sama secara 

berpasangan. 52 

 
50 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, h.7.  

51 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 
Rosdakarya, 2011), h.85.  

52 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.4.  



45 

 
 

            Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran 

yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Dimana guru 

menjadi pemeran utama dalam menciptakan suasana interaktif yang edukatif, 

yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan 

sumber pelajaran sebagai penunjang tercapainya tujuan belajar. 53    

4. Strategi pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning)       

      Strategi belajar melalui pengalaman ini berpusat pada siswa, dan berorientasi 

pada aktivitas. Penekanan strategi belajar melalui pengalaman adalah pada 

proses belajar, dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya, menggunakan metode 

simulasi dan metode observasi.58 Tujuan dari belajar bukan semata-mata 

berorientasi pada penguasaan materi dengan menghafal fakta-fakta yang 

tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Orientasi sesungguhnya 

dari proses belajar adalah memberikan pengalaman untuk jangka panjang. 

Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

54    

5. Strategi pembelajaran mandiri  

 Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk 

membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya 

adalah merencanakan pembelajaran yang dibuat oleh peserta didik dibantu guru.      

       Proses pembelajaran mandiri memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mencerna materi ajar dengan sedikit bantuan guru. Mereka mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan materi yang sudah dirancang khusus, sehingga 

 
53 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2011), h.85.  

54 Etin Sholihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.5  
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masalah dan kesulitan sudah diatasi sebelumnya. 55 Strategi belajar mandiri sangat 

bermanfaat karena dianggap mudah, tidak mengikat, serta melatih kemandirian 

peserta didik dan tidak tergantung kepada guru.  

      Selain itu, menurut Wina Sanjaya dalam buku Strategi Pembelajaran 

Berorientasi Standar Proses Pendidikan, strategi pembelajaran dibagi dalam 

beberapa kelompok yaitu:  

1. Strategi Pembelajaran Penyampaian (Exposition)  

       Strategi pembelajaran penyampaian dilakukan dengan cara menyampaikan 

materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan atau disebut dengan 

ceramah. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran 

yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal 

sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Strategi pembelajaran 

penyampaian merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

kepada guru (teacher centered approach). Dikatakan demikian, sebab dalam 

strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan.56 Melalui strategi ini guru 

menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi 

pelajaran dapat disampaikan kepada siswa dengan baik. Sementara itu, siswa 

dituntut untuk mengelola dan menguasai materi tersebut. Kewajiban siswa adalah 

menguasainya secara penuh. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dalam 

memahami materi secara optimal.57 

2. Strategi Pembelajaran Penemuan (Discovery)  

 
55 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2011), h.85.  

56 Direktorat Tenaga Kependidikan, Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya, (Jakarta: 
Dipdiknas, 2008), h. 32.  

57 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2006), h. 128-129.  
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 Dalam Pembelajaran Penemuan ini bahan pelajaran dicari dan ditemukan 

sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak 

menjadi fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang 

demikian strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. 

3. Strategi Pembelajaran Individual (Individual)  

Strategi belajar individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, 

kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh 

kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana 

mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. 

4. Strategi Pembelajaran Kelompok (Groups)  

Stategi belajar kelompok dilakukan secara beregu. Sekelompok siswa 

diajar oleh seorang atau beberapa orang guru. Bentuk belajar kelompok ini bisa 

dalam pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau bisa juga 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil.58 Strategi kelompok tidak memerhatikan 

kecepatan belajar individual. Setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, 

belajar dalam kelompok dapat terjadi siswa memiliki kemampuan tinggi akan 

terhambat oleh siswa yang memiliki kemampuan kurang akan merasa tergusur 

oleh siswa yang mempunyai kemampuan tinggi.  

c. Manfaat Strategi pembelajaran   

Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa yaitu terbiasa belajar dengan 

perencanaan yang disesuikan dengan kemampuan diri sendiri, serta 

pengalamannya sendiri sehingga dapat memacu prestasi belajar siswa berdasarkan 

kecepatan belajarnya dengan optimal, serta dapat mencapai hasil belajar yang 

 
58 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2011), h. 85.  
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efektif dan efisien, dan siswa juga dapat mengulang uji kompetensi (remidi) jika 

terjadi kegagalan dalam uji kompetensi. 59  

Manfaat strategi pembelajaran bagi guru yaitu dapat mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, serta dapat 

mengontrol kemampuan siswa secara teratur. Guru juga dapat mengetahui bobot 

soal yang dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai. Sehingga 

guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa ketika mengalami kesulitan. 60  

Guru dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dipergunakan sebagai 

bahan analisis.      

B. Strategi Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pendidikan Inklusif  

a.. Pengertian  

 Inklusif menurut bahasa yakni termasuk terhitung.Menurut Sapon-Shevin 

pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak 

berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama 

teman-teman seusianya.61 Kondisi demikian berarti setiap anak berhak 

mendapatkan Pendidikan yang sama seperti anak seusianya. Seorang guru ataupun 

sekolah harus memperhatikan hal ini agar tidak melakukan penenganan berbeda 

teradap anak yang berkebutuhan khusus. 

 
59 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung, Remaja  

Rosdakarya, 2000),h., . 59   

60 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: Penerbit  

Nuansa, 2006), h. 84.  

61 MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin, Memahami dan Membantu Anak ADHD, (Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2006) h. 75-76..  
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Istilah inklusi memiliki ukuran universal. Istilah inklusi dapat dikaitkan 

dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber 

seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing 

dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu 

sama lain.62  Pemberian hak yang sama pada setiap individu merupakan keharusan, 

khususnya bagi guru yang kebetulan memiliki siswa yag termasuk dalam jenia 

anak yang berkebutuhan khusus. Aspek pendukung perlu pula diperhatikan untuk 

Menyusun sebuah rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

Istilah Inklusi memiliki makna yang sangat luas. Pengertian inklusi 

digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan 

sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan 

semua orang dengan berbagai perbedaan  latar belakang, karakteristik, 

kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya.63 Konsep inklusi muncul karena 

adanya prilaku bersifat eksklusi atau peminggiran orang-orang tertentu oleh 

masyarakat atau Negara yang diluar nalar kewarasan. Peminggiran dan 

pemarginalan orang-orang tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sosial 

memunculkan perjuangan inklusi.64Perbedaan yang terdapat dalam lungkungan 

mayarakat tidal mengharuskan seorang anak di singkirkan atau luput dari 

perhatian yang seharusnya diperoleh dari orang sekitarnya.  

 
62 Gavin Reid, Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching 

and Learning, (London: David Fulton Publisher, 2005) h. 88  

  63 Martin Iryayo dkk, Educational Partners Perception Towards Inclusive Education, 
(INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No.1, januari-Juni 2018), h. 26  

   64 Arif Maftuhin, Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal Usul, Teori dan indicator, (Jurnal:  

TATALOKA Planologi UNDIP. Vol. 9, No. 2, Mei 2017), h. 94  
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Sebagai  sebuah proses (inclusion is process), .65 Artinya inklusi adalah 

sebagai proses yang berkelanjutan secara terus menerus untuk mencari dan 

menemukan cara terbaik dalam keberagaman. Ini tentang bagaimana cara hidup 

dengan perbedaan dan belajar dari perbedaan tersebut. Proses belajar yang 

dilakukan oleh individu dengan berbagai karakteristik difasilitasi dan diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Keberagama adalah rahmat dari Allah untuk 

menjadi pembanding bagi yang memiliki kenormalan dalam hidup agar menjadi 

probadi yang bersyukur dan memiliki rasa simpatik terhadap orang yang memiliki 

kekurangan dalam dirinya. Proses pembelajaran untuk individu yanf berkelainan 

khususn perlu mendapat perhatian yang serius dari seorang guru. Menggunakan 

semua keterampilan dan kompetensi yang dimiliki untuk membelajarkan anak 

yang berkebutuhan khusus. 

Pada ranah pendidikan inklusi dikaitkan dengan model pendidikan yang 

tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang 

dimiliki individu. 66 Dengan mengacu pada istilah inklusi yang disampaikan Reid 

di atas, pendidikan inklusi didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak 

individu.  

Pendidikan Inklusif juga diartikan sebagai layanan pendidikan yang 

mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak 

sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. 67  Dalam 

istilah terbaru inklusif dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-

anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program 

 
65 Siti Hajar, Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan 

Pendidikan Dasar Bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK), (Jurnal Ilmiah:  Mitra Swara Ganesha, 
Vol. 4, No. 2, Juli 2017), h. 40  

66 Dieni Lailatul Zakia, Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi, 
(Surakarta: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 21 November 2015), h. 110  

67 Geniofam, Mengasuh ,,,,,,,,h, 62.  
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sekolah umum. Istilah inklusi memiliki ukuran universal. Istilah inklusi dapat 

dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian 

sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.  

  Aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu 

sama lain. 68  Istilah inklusi dalam ranah pendidikan dikaitkan dengan model 

pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau 

kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu pada istilah inklusi yang 

disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusi didasarkan atas prinsip persamaan, 

keadilan, dan hak individu. Hakikat inklusi adalah mengenai hak setiap siswa atas 

perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan 

untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem 

pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang 

ada pada diri siswa. 

Sesuai pernyataan tersebut, maka ditemukan penekanan  bahwa siswa 

memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan 

individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus 

disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan 

dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Setiap anak atau individu memili hak dan 

kewajiban yang sama termasuk dalam hal memperoleh pembelajaran. Seorang guru 

mempersiapkan diri sengan baik untuk membelajarkan siswa 

Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan memiliki 

kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan 

 
68 Siti Hajar, Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan 

Pendidikan Dasar Bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK), (Jurnal Ilmiah:  Mitra Swara Ganesha, 
Vol. 4, No. 2, Juli 2017), h.40  



52 

 
 

yang bermutu tinggi dan tepat. 69Sesuai dengan pernyataan berdasarkan 

perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat erseut,  

dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model 

pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaanperbedaan individu tersebut.  

Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusi sebagai 

pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam 

sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. 

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusi menyamakan 

anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi 

banyaknya perbedaan peserta didik. 

Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan, dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan 

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.16 Pengertian 

pendidikan dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci 

mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusi. Perincian 

yang diberikan pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang 

sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang 

 
69 Siti Hajar, Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan 

Pendidikan Dasar Bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK), (Jurnal Ilmiah:  Mitra Swara Ganesha, 
Vol. 4, No. 2, Juli 2017), h. 42.  
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perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang 

normal, memilik kelainan, dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan.  

Rumusan mengenai pendidikan inklusi yang disusun oleh Direktorat 

Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementrian Pendidikan 

Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan inklusi menyebutkan bahwa 

pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak 

berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-

sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah 

yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan 

program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang 

dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Ensiklopedi Online 

Wikipedia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi yaitu 

pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-

sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusi adalah mengenai 

hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusi merupakan suatu 

proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik 

berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan 

bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah.18 Pengertian-pengertian yang 

dikemukakan di atas secara umum menyatakan hal yang sama mengenai 

pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang dirancang dan 

disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal 

maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka 

memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. 
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    Sekolah inklusif yang dijalankan dengan metode pembelajaran dan 

pengajaran pendidikan inklusif diharapkan mampu mengakomodasi keberagaman. 

Sehingga tidak lagi diperlukan eksklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Tanpa disadari pembagian segmentasi peserta didik secara dikotomis itu 

menghambat proses interaksi. Bahkan akan menanamkan sifat 

mendeskriminasikan sebagai sesama. Lebih parah lagi akan menjadikan anak 

berkebutuhan khusus menjadi komunitas terpinggir yang tereliminasi dari 

dinamika sosial di masyarakat.70  

Strategi pengajaran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif bertujuan 

untuk membantu peserta didik agar bisa belajar dengan baik di kelas umum. Dalam 

mengajar anak berkebutuhan khusus perlu adanya pemahaman, memahami peserta 

didik dengan kebutuhan-kebutuhan khusus memerlukan suatu analisis. Peserta 

didik berbeda dalam sifat dan kebutuhannya. Sehingga memberi pengajaran 

peserta didik seperti ini, merupakan suatu proses pengkategorian silang. Strategi 

pengajaran yang terbukti efektif pada satu jenis tantangan pembelajaran akan 

potensial dalam memberikan pengajaran pada peserta didik dengan kebutuhan atau 

hambatan khusus lainnya.71  

a. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah perhatian (konsentrasi)  

Mengubah cara mengajar dan jumlah materi baru yang akan diajarkan. Siswa yang 

mengalami masalah perhatian dapat 

1) ketinggalan jika materi yang diberikan terlalu cepat atau jika beban 

menumpuk dengan materi yang kompleks. Hal ini berguna untuk 

memperlambat laju presentasi materi, menjaga agar peserta didik tetap 

 
70 Satmoko Budi Santoso, Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak?, (Jogjakarta: Diva Press, 

2010), h. 141.  

71 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: enerbit 
Nuansa, 2006), h. 84.  
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terlibat dengan memberi pertanyaan pada saat materi diberikan, untuk 

menjamin agar tiap langkah atau bagian dapat dipahami.  

2) Mengadakan pertemuan dengan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik. Perhatian yang 

diberikan dilakukan dengan tanpa hukuman (nonpunitive) dan tanpa 

ancaman (nonthreatening).  

3) Membimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan sikap dan 

tindakan yang lembut.   

4) Memberikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang.   

5) Utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas.   

6) Ajarkan self-monitoring of attention. Peserta didik dapat dilatih untuk 

memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau alarm jam. 72 

b. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah daya ingat (memori)  

1) Mengajar dengan menggunakan penanda berupa garis  bawah atau untuk 

memancing ingatan siswa.  

2) Perbolehkan menggunakan alat bantu memori, bisa berupa kalkulator untuk 

mengingat perkalian atau daftar ejaan untuk membantu mengingat.   

3) Biarkan peserta didik yang mengalami masalah sulit mengingat untuk 

mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran.   

4) Ajarkan peserta didik yang bermasalah dengan daya ingat untuk berlatih 

mengulang dan mengingat.  

c. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah kognisi  

1) Berikan materi yang dipelajari dalam konteks “high meaning” penegasan 

pengertian, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh, analogi atau 

 

 72 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: Penerbit  

Nuansa, 2006), h, 84.  
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kontras.73 Siswa berkesulitan belajar mungkin tidak memiliki dasar 

pengetahuan seluas teman lainnya. Informasi baru yang bisa dimengerti oleh 

kebanyakan siswa mungkin tidak dapat diserap bagi siswa berkesulitan 

belajar. Oleh karena itu, penting untuk menentukan apakah siswa memahami 

arti bacaan mereka, atau arti suatu pertanyaan mengenai materi baru.   

2) Menunda ujian akhir dan penilaian sampai peserta didik mampu mengusai 

sepenuhnya materi yang dipelajari.   

3) Tempatkan peserta didik dalam konteks dalam pembelajaran yang “tidak 

pernah gagal”.74  

d. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah sosial dan emosional  

1) Buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses, 

agar peserta didik merasa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

berprestasi.   

2) Membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Cara ini untuk membantu 

peserta didik menjadi lebih mengenal sikap mereka sendiri dan dampaknya 

bagi orang lain.   

3) Mengajarkan sikap positif.75  

 Pendidik yang mengajar siswa tunanetra harus membantu siswanya 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin melalui indra non visual   

 

 

 

      73 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: Penerbit  

Nuansa, 2006), h, 84.  

74 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: Penerbit 
Nuansa, 2006), h. 88-89.  

75 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua: terj Denis, (Bandung: Penerbit  
Nuansa, 2006), h. 89-90.  
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e. Pedekatan pada anak berkebutuhan khusus 

Beberapa bentuk pendekatan pendidikan untuk anak tunanetra yang 

dilakukan melalui indra non visual diantaranya yaitu : (1) Braille, merupakan 

sistem taktil dalam membaca dan menulis di mana huruf, kata, angka, dan sistem 

lain dibuat dari pengaturan titiktitik; (2) Tactile Aids and Manipulative, alat yang 

efektif untuk mengajar mulai keterampilan matematika; (3) Technological Aids 

for Reading Print, yaitu perangkat lunak yang mengubah teks cetak atau 

elektronik menjadi kata-kata yang diucapkan dan  (4) teknologi asistif, yakni 

teknologi yang menyediakan komputer dengan fungsi dapat memperbesar gambar 

layar, memungkinkan pengguna untuk memberi perintah pada komputer melalui 

pesan suara serta mengubah file teks menjadi ucapan yang disintesis; (5) tongkat 

pemandu (6) anjing pemandu; dan (7) Alat Bantu Perjalanan Elektronik, yakni alat 

bantu perjalanan elektronik yang memfasilitasi orientasi dan mobilitas individu 

dengan gangguan penglihatan. 76 

 Siswa low vision dalam proses pembelajarannya tidak perlu dibatasi pada 

indra nonvisual dan mereka umumnya dapat belajar membaca cetak. Beberapa 

pendekatan pembelajaran untuk low vision diantaranya: (1) efisiensi visual, yang 

meliputi keterampilan menyadari secara visual keberadaan objek atau gerakan, 

membedakan dan mengurutkan, memperbaiki atau menemukan, mengalihkan 

pandangan dan melacak obyek; (2) penggunaan alat optik yang sesuai berdasarkan 

pemeriksaan profesional; (3) penggunaan tiga pendekatan dasar untuk membaca 

cetak : (a) pendekatan (mengurangi jarak antara mata dan halaman hasil cetak, (b) 

perangkat optik, dan (c) memperbesar ukuran huruf yang dicetak; dan (4) adaptasi 

kelas, misalnya dengan pencahayaan ruangan yang tepat, meja yang dapat 

 
76 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2011), h. 85.  
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disesuaikan posisi anak sehingga dapat membaca dengan jarak dekat tanpa harus 

membungkuk.77 

Selain keterampilan komunikasi dan sensorik, keterampilan penglihatan 

fungsional, dan teknologi bantu, kurikulum inti perlu diperluas untuk siswa 

dengan gangguan penglihatan termasuk orientasi dan mobilitas, keterampilan 

mendengarkan, keterampilan interaksi sosial, keterampilan hidup mandiri, dan 

pendidikan karir. Pendapat lain menekankan pentingnya mengajar siswa untuk 

menanggapi hambatan orientasi dan mobilitas agar anak dengan tidak harus 

bergantung pada orang lain setiap kali diri mereka berada di lingkungan baru.78 

 Selain itu, keterampilan mendengarkan merupakan komponen penting dari 

program pendidikan setiap anak dengan gangguan penglihatan Ketrampilan ini 

meliputi kemampuan menyadari suara, membedakan suara, mengidentifikasi 

sumber suara, dan memberikan makna pada suara. Penggunaan kemampuan 

mendengar dan indra peraba secara bersama-sama dapat membantu anak dengan 

untuk terhubung dan memahami lingkungan mereka.79 Terkait dengan 

ketrampilan hidup mandiri, Jagung menyatakan bahwa pengajaran khusus dan 

dukungan yang  berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan bahwa siswa 

dengan gangguan penglihatan memperoleh keterampilan seperti memasak, 

kebersihan pribadi dan perawatan, manajemen keuangan, dan transportasi yang 

diperlukan untuk masa dewasa yang mandiri dan menyenangkan. 

f. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus down syndrom yang mengalami    

keterlambatan bicara  

 
77 Rini Hildayani,dkk, Penanganan Anak Berkelainan (Anak dengan Kebutuhan Khusus), 

(Universitas Terbuka, 2010), h. 6.   

78 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 
Rosdakarya, 2011), h. 88.  

79 Suryano dan Hariyanto, Implementasi Belajara dan Pemebalajaran (Bandung: PT 
Rosdakarya, 2011), h. 88.  
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Anak berkebutuhan khusus jenis down syndrom adalah suatu kondisi yang 

disebabkan oleh adanya kelebihan kromosom pada pasangan ke-21 dan ditandai 

dengan retardasi mental serta anomali fisik yang beragam. 80 Kromosom 

merupakan serat-serat khusus yang terdapat didalam setiap sel didalam badan 

manusia dimana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat 

seseorang.19 Kelainan kromosom tertentu dapat mengakibatkan kelainan 

metabolik yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan otak secara negatif dan 

melahirkan retardasi mental. Contohnya adalah Down Syndrom atau mongolisme. 

Jenis retardasi mental ini pertama kali ditemukan oleh Langdon Down pada tahun 

1886. Tingkat retardasi mentalnya berkisar antara sedang. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil simpulan bahwa 

sekolah inklusif adalah sekolah yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak normal 

saja tetapi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dijadikan satu kelas 

dengan pembelajaran yang sama, dengan tujuan untuk menyamakan hak 

memperoleh pendidikan secara umum tanpa membeda-bedakan latar belakang.  

2. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  

Pendidikan inklusif diselenggarakan berdasarkan semangat untuk 

membangun sistem masyarakat inklusif, yakni suatu tatanan masyarakat yang 

saling menghargai dan menghormati keragaman. Pelaksanaan pendidikan inklusif 

dilakukan dengan penerapan metode dan penciptaan kondisi suasana belajar yang 

saling menumbuhkan (cooperative learning). Proses pembelajaran ini akan 

menstimulasi peserta didik untuk dapat saling memahami (mutual understanding) 

kekurangan yang terdapat dalam diri masing-masing temannya.81  

 
80 Aulia Fadhli, Buku Pintar Kesehatan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2010) h.84,  

81 Satmoko Budi Santoso, Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak?, (Jogjakarta: Diva Press, 
2010), h, 141.  
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Beberapa pemikiran yang mendasari diterapkanya pendidikan inklusif antara lain:  

1) Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa 

melihat kelainan dan kecacatannya.  

2) Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

bagi siswa.  

3) Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons dari 

kebutuhan pembelajaran yang berbeda.  

4) Semua anak memiliki hak yang sama untuk tidak idiskriminasikan dan 

memperoleh pendidikan yang bermutu.  

Pendidikan inklusif yang kegiatan pembelajarannya digabung dengan anak 

normal, mempunyai beberapa sisi positif yaitu:  

1) Membangun kesadaran sekaligus menghilangkan sikap dan nilai diskriminatif.  

2) Meminimalkan peluang anak tidak bersekolah.  

3) Meminimalkan hambatan anak untuk sekolah yang berkaitan dengan kelainan 

fisik, sosial, dan masalah lain terhadap akses dan pembelajaran.  

4) Dapat melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam melakukan 

perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.  

3. Landasan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif  

Pendidikan Inklusif sendiri dijamin oleh Undang-Undang nomer 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasanya menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki 

kecerdasan yang luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah 

khusus. Teknis Penyelenggaraanya, tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan 

operasional. Maka, pendidikan pendidikan inklusif sebisa mungkin  dapat 

diintregasikan dengan pendidikan reguler, pemisahan dalam bentuk segregasi 
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hanya untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk keperluan pendidikan.82 

    Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh 

dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut schools improvement dan 

didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang special needs education. 

Kedua faktor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui:83 Lobi-lobi yang dilakukan 

oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelompok orang 

tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh 

akses ke pendidikan. Adanya pandangan yang menganggap bahwa program 

sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil. Adanya desakan yang sangat 

kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak 

anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti 

pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan 

situasi konflik. Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh 

masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi 

bersumber daya masyarakat (Community Based Rehabilitation) dalam membantu 

mengembangkan para penyandang cacat. Banyaknya contoh-contoh keberhasilan 

dalam praktik inklusif dalam rentang budaya dan konteks sosial tertentu.  

 

 

 

 
82 Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi, Jogjakarta: Ar-Ruzz  

Media, 2013) Hal. 78  

83 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar,  (Jakarta: Kencana, 
2019)  

.27 . 
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4. Pendidikan Inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah (MI)  

   Secara Bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu Madrasah dan Ibtidaiyah.84 

Madrasah Ibtidaiyah Secara Istilah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 

6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat 

melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah 

Pertama Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum Sekolah Dasar, 

hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai Pendidikan Agama 

Islam.  

Madrasah Ibtidaiyah merupakan sekolah Dasar Islam.85 Tugas dari sebuah 

pendidikan Islam yaitu membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai 

titik kemampuan optimal. Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan 

keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama patut menjadi layanan 

pendidikan yang senantiasa menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan 

yang ada.  

Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan pendidikan tingkat dasar,  memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengambil peran sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang memanusiakan hubungan. Sebagai penyelenggara 

pendidikan berbasis agama Islam, Madrasah  tidak dapat dipisahkan dengan nilai 

 
84 Rabiatul Awwaliyah, Pendidikan Islam dalam sistem Nasional (Telaah 

EpistemologiTerhadap Problematika Pendidikan Islam), Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA vol. 19, no. 1, 
Agustus 2018, 40  

85 Wibowo, A. M., Fakhruddin, F., Rifai, A., & Prihatin, T. (2019). Model Peningkatan 
Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan 
Revolusi Industri 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS) (Vol. 2, No. 
1, pp. 64).  
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keagamaan, terlebih Interaksi yang terjadi dalam lingkup pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial.86 Hikmah Allah 

menciptakan beragam perbedaan agar roda kehidupan berjalan dengan baik. 

Seandainya manusia diciptakan dalam keadaan yang sama maka hancurlah sistem 

kehidupan ini. 

  Sumber utama dalam Islam tersebut menjelaskan bahwa pendidikan 

inklusi menanamkan nilai pendidikan sosial terhadap peserta didik baik anak 

berkebutuhan khusus maupun anak normal sejak dini.8788 Dalam perspektif 

pendidikan inklusi antara anak satu dengan yang lain saling menghargai perbedaan 

dan menghilangkan sikap diskriminatif. Pendidikan inklusi merupakan ideologi 

yang lazim kita raih.89 Dan Madrasah Ibtidaiyah yang berbasis pendidikan agama 

islam seyogyanya ambil peran dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga 

layak disebut madrasah Hebat Bermartabat.  

5. Paradigma pendidikan inklusi Pendidikan inklusif 

Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan 

yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, 

budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari 

pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, 

pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. 

 
86 Mentari, L. K. (2020). Peran Madrasah dalam Membentuk Kehidupan Pendidikan 

Humanis,  

Inklusif, dan Religius. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), h.14  

87 Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD. Jurnal 
endidikanAnak,1, no.1, h. 12.  

 

89 Yayasan sayangi Tunas Cilik, Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan 
Bagaimana,(Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). H. 21  
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Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari 

sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak. Pendidikan inklusif sangat 

peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang 

luas baik dalam setting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. 90 

Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah 

dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman 

peserta didik.  

Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa 

nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai hal yang normal 

sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman 

bukan sebagai masalah. 91 Upaya memperoleh pemahaman yang jelas tentang 

konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima 

oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan 

secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai 

masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif 

memandang bahwa lingkungan sebagai masalah. Semua anak memungkinkan 

dapat belajar dengan optimal jika dilakukan perubahan/penyesuaian lingkungan 

terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. 92  

 Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara bertahap 

sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan dan 

 
90 Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(1), 
h.57  

91 Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(1), 
h.59 

92 Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif , h. 8  
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bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon 

yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi 

manusia. Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan 

terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung di dalamnya, 

karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain 

dari pendidikan khusus/pendidikan luar biasa (PLB). Konsep yang mendasari 

pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan 

khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan khusus. 

Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang 

mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah 

 Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah 

definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif (Seminar on 

Inclusive Education Agra India, 1998), yang diselenggarakan di Agra India, dan 

disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara.22 Dari hasil seminar itu pendidikan 

inklusif didefinisikan sebagai berikut: 93 a. Lebih luas dari pada pendidikan formal, 

tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal. b. 

Menghargai bahwa semua anak dapat belajar. c. Memungkinkan struktur, sistem 

dan metodologi memenuhi kebutuhankebutuhan semua anak. 21 Yayasan sayangi 

Tunas Cilik, Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana,(Bandung: 

Inclusive Community Development and School for All, 2016). 21 22 Subdit 

Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif . 

Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan 

 
93 Rofiah, N. H. (2015). Proses Identifikasi: Mengenal Anak Kesulitan Belajar Tipe 

Disleksia Bagi Guru Sekolah Dasar Inklusi. INKLUSI, 2(1), h.109 
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inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, 

keragaman dan anti diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang 

sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 94  

a. Konsep tentang Anak Pengertian konsep tentang anak meliputi hak semua 

anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri. 95 

Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam 

belajar. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar. Pembelajaran 

berpusat dan menguntungkan semua anak, Keberagaman diterima dan 

dihargai. 

b.  Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah. 96 Konsep tentang 

pendidikan dan sekolah meliputi Pendidikan haruslah lebih luas dari pada 

pendidikan formal di sekolah Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat 

responsif. Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak. Sistem 

mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang 

menyesuaikan dengan sistem. Kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif.  

c. Konsep Tentang Keberagaman dan Diskriminasi. Konsep tentang 

keberagaman dan diskriminasi dalam pendidikan inklusi diantaranya: 97  

Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Memandang keberagaman 

sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif 

 
94 Rofiah, N. H. (2015). Proses Identifikasi: Mengenal Anak Kesulitan Belajar Tipe 

Disleksia Bagi Guru Sekolah Dasar Inklusi. INKLUSI, 2(1), h.112 

95 Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(1), 
h.58  

96 Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(1), 
h.58 

97Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif , h. 8  
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menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan. 

d. Konsep tentang Sumberdaya Sumberdaya dalam pendidikan inklusi meliputi 

Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Mendistribusikan sumber 

daya yang tersedia.  

Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua, guru, kelompok orang 

yang termarjinalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci. Secara eksplisit pendidikan 

inklusif dapat didefinisikan: bahwa sekolah seharusnya mengakomodasi semua 

anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau 

kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-

anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan 

bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat.  

Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki perubahan 

dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu 

pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai.98 Perubahan yang di 

maksud adalah perubahaan atas pemilihan dan penentuan strategi yang tepat bagi 

guru sehingga dapat membelajarkan anak berkebutuhan khusus dngan baik. Selain 

dihadapkan pada anak normal, seorang guru perlu membekali diri untuk 

menentukan strategi tertentu jika menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. 

Pengembangan kompetensi dan keterampilan perlu dimiliki dan dikembangkan 

baik melalui pelatihan maupun melalui pengalaman. 

Manajemen Pendidikan Inklusif Merangkul semua anak dalam Pelaksanaan 

pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. Menghargai dan 

menerima perbedaan serta keberagaman pada lingkungan sekolah yang mudah 

 
98 Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif , h. 8  
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dijangkau. Guru bekerja dalam tim dan Orang tua terlibat dalam pembelajaran di 

sekolah dengan cara kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan 

pada kebutuhan anak. 

6. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusi  

Tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di 

Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada tantangan yang tidak 

mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa dikategorikan kedalam tiga 

kelompok besar yaitu tantangan yang bersifat budaya, kebijakan dan tantangan 

dalam praktik pendidikan inklusi. 99 

1) Tantangan yang Bersifat Budaya  

Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini 

bisa dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan 

falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat menghargai perbedaan dan 

keberagaman. 100 Oleh karena itu para pendiri Negara ini sangat menyadari bahwa 

masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-perbedaan itu harus 

dikelola secara bijaksana. 101  

 Sejauh ini secara makro sikap inklusifitas masyarakat Indonesia 

berkembang dengan baik, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, 

perbedaan bahasa dan budaya daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan 

harmonis. Akan tetapi implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih 

 
99 Yayasan sayangi Tunas Cilik, Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan 

Bagaimana,(Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). 41, h. 4  

100 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 
2019),, , h. 27  

101 Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif , h. 8  
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pada tataran mikro, masih menghadapi tantangan yang cukup berat.102 Tantangan 

yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap menerima dan 

menghargai perbedaan. Sesungguhnya paham pendidikan inklusif menghendaki 

adanya penghargaan pada martabat manusia secara menyeluruh. Sikap belum bisa 

menerima dan menghargai perbedaan tercermin dalam perilaku guru, kepala 

sekolah, para orang tua, dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya 

diskriminasi terhadap individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena 

disabilitas, budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu 

yang berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterima di lingkungan 

masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.  

2) Tantangan yang Bersifat Kebijakan 

    Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif sudah 

sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang 

sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya 1) di dalam undang-undang sistem 

pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki 

kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat mengikuti pendidikan secara inklusif 

pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan atau dapat mengikuti pendidikan 

pada jalur pendidikan khusus, 2) undang-undang perlindungan anak yang 

menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) undang undang 

disabilitas yang baru saja diluncurkan, menjamin hak dan perlindungan individu 

disabilitas termasuk menjamin hak pendidikan. 103 Akan tetapi yang masih 

menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara 

 
102 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2019), h. 27  

103 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar, h. 30 
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undangundang/peraturan yang sudah dibuat dengan implementasinya. 104 Dengan 

kata lain masih ada kesenjangan yang lebar antara undang-undang/peraturan 

dengan pelaksanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa 

dilaksanakan secara penuh. 

       Dilihat dari kebijakan anggaran dan dana yang disediakan oleh pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah cukup besar. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya 

workshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan 

inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi kelihatannya ada 

ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dengan kebutuhan nyata dilapangan. 

Dengan kata lain banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan 

nyata dalam pengembangan pendidikan inklusif di lapangan.  

3) Tantangan yang Bersifat Praktik  

Tantangan yang bersifat praktik, pendidikan inklusif secara nasional sudah 

mulai diimplementasikan di beberapa sekolah yang tersebar hampir di seluruh 

provinsi di indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekeliruan. 

Hal ini disebabkan karena para praktisi maupun pemangku kebijakan di daerah 

masih belum memahami pendidikan inklusif secara utuh dan baik. Kekeliruan-

kekeliruan itu meliputi ; 105 

a) Kendala guru Guru memiliki banyak kendala dan permasalahan.37 Seperti 

kurangnya Guru Pendamping Kelas (GPK). Latar belakang pendidikan tidak 

sesuai. Beban administrasi yang sangat berat, kurangnya kesabaran dalam 

menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kesulitan dalam interaksi 

 
104 Rofiah, N. H. (2015). Proses Identifikasi: Mengenal Anak Kesulitan Belajar Tipe 

Disleksia Bagi Guru Sekolah Dasar Inklusi. INKLUSI, 2(1), h.112 

105 Rofiah, N. H. (2015). Proses Identifikasi: Mengenal Anak Kesulitan Belajar Tipe 
Disleksia Bagi Guru Sekolah Dasar Inklusi. INKLUSI, 2(1), h.115 
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dengan orang tua. Semua kendala tersebut hampir dialami kebanyakan sekolah 

inklusi. 

b)  Orangtua Orangtua memiliki banyak miskonsepsi dan kendala.38 Diantaranya 

adalah kurang peduli terhadap penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Kurangnya pemahaman tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 106 Merasa 

malu sehingga menginginkan anaknya bersekolah di sekolah umum, buta huruf, 

kurang sabar menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pengasuhan 

Tunggal. 

c) Siswa Setiap siswa memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan 

penanganan yang berbeda.39 Diantaranya memiliki kesulitan mengikuti materi 

pelajaran. Belum bisa mengikuti aturan sehingga mengganggu proses KBM. 

Respon siswa reguler terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Jumlah 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang melebihi kuota dalam setiap kelasnya. 

d) Manajemen Sekolah Manajemen sekolah inklusi yang tidak terkonsep dengan 

sangat baik akan mengalami banyak kendala dalam prosesnya.40 Kendala yang 

muncul adalah belum siap dengan program sekolah Inklusi dari segi 

administrasi dan SDM. 107  

Proses KBM yang belum berjalan maksimal. Belum ada program 

pertemuan rutin dengan orangtua tentang sosialisasi sekolah inklusi ) Pemerintah 

Pemerintah memiliki andil dalam keberhasilan sekolah inklusi. Namun berikut 

adalah kendala yang terkait dengan pemerintah diantaranya adalah kurangnya 

perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan sekolah inklusif, kebijakan 

pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas, belum ada modifikasi kurikulum khusus 

 
106 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2019),, , h. 27  

107 David Wijaya, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 
2019),, , h. 30 
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sekolah inklusi, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusi kepada guru, 

kurangnya perhatian terhadap tenaga profesional yang mendukung sekolah inklusi 

dari segi jumlah dan kesejahteraan, program yang dilakukan belum berkelanjutan, 

belum ada lembaga khusus yang menangani pelatihan pendampingan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK).  

Masyarakat Masyarakat yang belum mendapatkan proses sosialisasi 

dengan baik akan memberikan dampak yang kurang baik bagi terlaksananya 

program sekolah inklusi. Kendala-kendala yang berhubungan dengan masyarakat 

adalah Minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi dan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), adanya pandangan negatif masyarakat terhadap 

Anak, berkebutuhan Khusus (ABK) dan sekolah inklusi, kurangnya dukungan 

terkait pelaksanaan inklusi. 

C. Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

  Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas 

dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus 

adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen atau sementara 

sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens.108 Kebutuhan 

mungkin disebabkan kelainan atau mungkin bawaan dari lahir atau karena 

masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi dan perilaku yang menyimpang. 

Dalam Undangundang no 20 tahun 2003 tentang hak dan kewajiban warga negara 

mengenai anak berkebutuhan khusus, dijelaskan pada: 

“Pasal 5 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian 
selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang 

 
108 Mohammad Taqdir Ilahi, Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi, Cet-III, 

(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media), h.2016, 137 
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memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak 
memperoleh pendidikan layanan khusus. Pasal 5 ayat 4 juga menyatakan 
bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
 istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”109 

  Mangunsog mendefinisikan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi 

kemanusiaanya.110 Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar 

biasa dan anak cacat. Anak dengan kebutuhan khusus (special needs children) 

dapat diartikan secara simple sebagai anak yang lambat atau mengalami 

gangguan, yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang 

berbeda dengan anak normal lainnya. Jadi yang di maksud ank berkebutuhan 

khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dari anak lain dari segi kondisi dan 

perkembangan sehingga lambat dan mengalami gangguan sehingga membutuhkan 

penanganan yang berbeda dari teman yang lain. 

    Pemahaman anak berkebutuhan khusus dilihat dari konteks ada yang 

bersifat biologis, psikologis, dan sosio-kultural, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

111. “Dasar biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan dengan kelainan 

genetic, menjelaskan secara biologis penggolongan anak berkebutuhan khusus, 

seperti brain injury yang bisa menyebabkan kecacatan tunaganda. Dalam konteks 

psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah di kenali dari sikap dan 

perilaku, seperti gangguan belajar pada anak slow learner, gangguan kemampuan 

emosional dan berinteraksi pada anak autis, gangguan kemampuan berbicara pada 

anak autis dan ADHD. 

 Konsep sosio-kultural mengenai anak berkebutuhan khusus sebagai anak 

dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya, sehingga 

 
109 Departemen Pendidikan Nasional,, Undang-Undang Nomor 20, 7 

110 Mangunsong F, Psikologi dan Anak Berkebutuhan khusus, Jilid 1, (Depok: Lembaga 
Sarana Pengukuran dan Pengembangan Psikologi, 2009), h. 5  

111 Mangunsong F, Psikologi dan Anak Berkebutuhan khusus, Jilid 1, h. 5  
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memerlukan penanganan khusus.”112Anak seperti ini adalah anak yang perlu 

pendampingan baik dari prang tua maupun guru di sekolah. Terkait dengan itu, 

anak berkebutuhan khusus perlu keterampilan tersendiri dalam memberi 

pananganan, Sebagai seorang guru perlu rasa lhklas dan sabar menjalankan 

tugasnya jika di kelas terdapat anak yang berkebutuhan khusus karena seorang 

anak harus mendapat perhatian dan tidak boleh dikucilkan dalam pergaulan. 

Tidak heran bila anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang lebih 

luas dibandingkan konsep pendidikan luar biasa. Dalam paradigma pendidikan 

berkebutuhan khusus keberagaman sangat dihargai. Setiap anak memiliki latar 

belakang kehidupan budaya dan perkembangan lahiriah yang berbeda-beda 

sehingga dalam pribadi anak dimungkinkan terdapat kebutuhan khusus dan 

hambatan belajar yang berbeda pula.  

Secara umum menurut Dadang Garnida rentangan anak berkebutuhan 

khusus meliputi dua kategori yaitu: “Anak yang memiliki kebutuhan khusus yang 

bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan 

khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar 

dan perkembangan yang di sebabkan oleh kondisi situasi dan lingkungan. 

Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat 

kerusuhan dan bencana alam, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan 

bahasa dirumah dan sekolah), tidak bisa membaca karena kekeliruan guru 

mengajar, anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena 

isolasi budaya dan kemiskinan dsb.”113 

 
112 Dinie Ratri Desiningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta:Psikosain 

2016), h. 2. 

113 Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2015), 
h. 2015. 
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Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang disebutkan diatas memerlukan 

penanganan berbeda berupa tugas, metode dan pelayanannya. Hal ini disebabkan 

karena siswa berkebutuhan khusus memiliki kekhususan yang berbeda dengan 

anak normal lainnya. Modifikasi ini juga dapat digunakan untuk menggunakan 

potensi yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus.114 Meskipun berbeda, siswa 

berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak normal 

lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan 

bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khas 

setiap anak yang berkaitan dengan kondisi fisik, sosial, emosional, mental atau 

kercerdasan dan keberbakatan yang membutuhkan pendidikan secara khusus 

untuk mengembangkan potensinya.. 

2.  Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki karakteristik masing-masing. 

Karakeristik ini merupakan implikasi dari kekhususan yang di alamai masing-

masing anak, sehingga antara jenis ABK satu dengan yang lainya memiliki 

kekhususan tersendiri. Berikut ini adalah karakteristik dari anak berkebutuhan 

khusus: Contohnya: Anak dengan gangguan penglihatan adalah anak yang 

mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan 

layanan khusus dalam pendidikan mapupun kehidupannya. untuk mengenali anak-

anak tunanetra dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut:115 “a) kurang melihat 

(kabur), tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 m, b) kesulitan megambil 

benda kecil didekatnya, c) tidak bisa menulis mengikuti garis lurus, d) sering 

 
114 Mangunsong F, Psikologi dan Anak Berkebutuhan khusus, Jilid 1, (Depok: Lembaga 

Sarana Pengukuran dan Pengembangan Psikologi, 2009), h. 5  

115 Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif, h. 6 
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meraba-raba dan tersandung waktu berjalan, e) bagian bola mata yang hitam 

berwarna keruh atau bersisik kering, f) tidak mampu melihat, g) peradangan hebat 

pada kedua bola mata, h) mata bergoyang terus.” 

Berdasarkan karakteristik diatas memberikan pemahaman bahwa 

karakteristik khas yang dimiliki anak tunanetra merupakan implikasi dari 

kehilangan informasi secara visual. Karakteristik itu menunjukkan adanya potensi 

dan kekurangan yang dimiliki anak tunanetra, potensi yang dimiliki anak 

tunanetra harus dijadikan awal dari kekuatan yang dimiliki dan kekurangan 

tersebut memerlukan pemahaman bagi orang disekitarnya untuk mencari nilai 

positif dari anak tunanetra. 

Menurut somantri cara anak tunanetra dalam menemukan dan 

mengembangkan informasi yaitu:116“Anak tunanetra dalam menerima rangsang 

hanya bisa dilakuakan melalui pemanfaatan indera-indera lain diluar indera 

penglihatan. Namun dorongan dan kebutuhan anak untuk tetap mengenal dunia 

disekitarnya, anak tunanetra menggantikannya dengan indera pendengarannya 

sebagai saluran utama dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus adalah anak 

dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa 

selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari 

rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental dan sosial, sehingga untuk 

pengembangan potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

karakteristiknya. 117 

 
116 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung:PT.Refika  Aditama 2012), 

h. 68 

117 Dinie Ratri Desiningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, 
Yogyakarta:Psikosain, 2016), h. 2. 
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Anak berkebutuhan khusus bukan aib atau bencana buat manusia terutama 

orang tuanya, anak berkebutuhan khusus adalah mutiara yang terpendam yang 

keberadaanya harus dihargai serta mendapat perlakuan dan bimbingan yang baik. 

Kadang ada orang tua yang menafikan kehadiran anak berkebutuhan khusus 

bahkan mereka ingin membuang atau menutupinya.   

Anak berkebutuhan khusus akan seperti mutiara jika dirawat dengan penuh 

kasih sayang, dibimbing dan mendapat pendidikan dengan baik, maka anak 

berkebutuhan khusus akan menjadi pribadi yang mandiri dan berharga seperti 

mutiara, tidak terkungkung dalam dunia kekurangan fisik ataupun mental semata. 

Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan 

mental, emosi, atau fisik. 118Kekurangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, 

menjadi pusat ata sasaran dari orang tua dan guru dalam memberi Tindakan yang 

tepat sehingga anak tidak merasa kekurangan perhatian dalam dirinya. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau 

penyimpangan dari rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental dan sosial, 

sehingga untuk pengembangan potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai 

dengan karakteristiknya. 119 Pada dasarnya anak berkebutuhan khusus memiliki 

perbedaan dengan anak normal lainnya baik dari segi fisik, mental maupun sosial. 

Namun demikian, anak seperti ini perlu diberi dukungan dan perhatian khusus 

sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mengembangka diri dan kemampuan 

sebagaimana mestinya. 

 
118 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung:PT.Refika  Aditama, 2012), 

h. 67 

119 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, h. 69. 
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Anak berkebutuhan khusus bukan aib atau bencana buat manusia terutama 

orang tuanya, anak berkebutuhan khusus adalah mutiara yang terpendam yang 

keberadaanya harus dihargai serta mendapat perlakuan dan bimbingan yang baik. 

Kadang ada orang tua yang menafikan kehadiran anak berkebutuhan khusus 

bahkan mereka ingin membuang atau menutupinya.   

    Anak berkebutuhan khusus akan seperti mutiara jika dirawat dengan 

penuh kasih sayang, dibimbing dan mendapat pendidikan dengan baik, maka anak 

berkebutuhan khusus akan menjadi pribadi yang mandiri dan berharga seperti 

mutiara, tidak terkungkung dalam dunia kekurangan fisik ataupun mental semata. 

Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan ke muka Bumi ini dalam keadaan suci. 

3. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak berkebutuhan khusus mempunyai jenis-jenis yang berbeda 

berdasarkan karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK. Anak berkebutuhan 

khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) berdasarkan karakter dan 

kekhususannya. Untuk ABK dengan kekhususan  

tertentu seperti ABK dengan masalah berkesulitan belajar dapat ditempatkan 

dalam kelas inklusif. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu:  

e. Tunanetra  

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 

Tunanetra dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu buta total (Blind) dan low 

vision.120  

Ciri-ciri anak tunanetra yakni:  

1) Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.  

2) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.  

 
120 B. Anggara, Kunci Mendidik dan Mengasuh Anak Disleksia, (Yogyakarta: Familia, h, 

4 104T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: PT. Refika Aditama,  
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3) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.  

4) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan.104  

Proses pembelajaran bagi individu tunanetra menekankan pada alat indra 

yang lain, yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu strategi yang 

digunakan dengan menggunakan media yang bersifat faktual dan bersuara seperti 

tulisan braille dan tape recorder.  

f. Tunarungu   

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, 

baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam 

pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga 

mereka sering disebut tunawicara.121  

Cara berkomunikasi dengan isyarat menggunakan abjad jari yang telah 

dipatenkan secara internasional. Ciri-ciri penderita tunarungu yakni:  

1) Tidak mampu mendengar.  

2) Terlambat perkembangan bahasa.  

3) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.  

4) Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara.  

5) Ucapan kata tidak jelas.  

6) Kualitas suara aneh/monoton.  

7) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar.  

8) Banyak perhatian terhadap getaran. 9) Keluar nanah dari dalam telinga.  

10)    Terdapat kelainan organis telinga.122  

 
121 B. Anggara, Kunci Mendidik dan Mengasuh Anak Disleksia, (Yogyakarta: Familia, 

2018), h. 2-3.  

122 Geniofam, Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jogjakarta: 
Garailmu, 2010), h, 20-21.  
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Cara pembelajaran menggunakan isyarat dan media yang bersifat nyata dapat 

dilihat. Media komunikasi yang dapat digunakan yaitu:  

1) Bagi tunarungu yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara sebagai 

media belajar dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari pihak 

anak tunarungu.   

2) Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana penerimaannya.   

3) Menggunakan isyarat sebagai media.  

g. Tunagritha   

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada 

di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental dan disertai 

dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa 

perkembangan.123  

   Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih ditekankan pada 

kemampuan bina diri dan sosial. Anak yang menderita tunagrahita bisa  

diketahui dengan jelas secara fisik, antara lain:  

1) Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar.  

2) Tidak mampu mengurus diri sendiri sesuai usia.  

3) Perkembangan bicara/bahasa terlambat .  

4) Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan 

kosong)  

5) Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tak terkendali). Sering keluar 

ludah (cairan) dari mulut.124  

h. Tunadaksa  

 
123 B. Anggara, Kunci Mendidik dan Mengasuh Anak Disleksia, (Yogyakarta: Familia, 

hlm 3.  

124 Geniofam, Mengasuh ,,,,,h, 25-26.  
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Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerakan yang 

disebabkan oleh kelainan neuro-muskular atau struktur tulang yang bersifat 

bawaan, sakit, atau akibatkecelakaan. Individu tunadaksa diantaranya adalah 

celebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.125  

Ciri-ciri anak tunadaksa:  

1) Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh.  

2) Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali).  

3) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap.  

4) Terdapat cacat pada alat gerak.  

5) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.  

6) Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukan sikap tubuh 

yang tidak   normal.  

7) Hiperaktif/tidak dapat tenang.
126  

Proses pembelajaran menggunakan proses belajar seperti pada anak normal 

biasa, karena pada dasarnya yang mengalami kelainan adalah fisiknya.  

i. Tunalaras   

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam 

mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukan 

perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di 

sekitarnya. Tunalarasdapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yaitu 

pengaruh lingkungan sekitar.  

Ciri-ciri anak penderita tunalaras yakni:  

a) Bersikap membangkang.  

b) Mudah terangsang emosi.  

 
125 B. Anggara, Kunci Mendidik dan Mengasuh Anak Disleksia,h, 3.  

126 Geniofam, Mengasuh ,,,,, h, 22-23.  



82 

 
 

c) Sering melakukan tindakan agresif.  

d) Sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila/hukum. 127 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak 

tunalaras.  

a) Pengaturan lingkungan belajar, lingkungan belajar harus ditata dengan baik agar 

anak tidak merasa tertekan.  

b) Mengadakan kerjasama dengan lembaga lain/pendidikan pada umumnya. 

Berhubung anak tunalaras sifatnya temporer, maka guru harus memahami 

bahwa anak ini belajar di sekolah khusus hanyalah sementara. Jadi perlu adanya 

kerjasama dengan sekolah umum.  

c) Tempat layanan pendidikan. Anak tunalaras tidak harus bersekolah di sekolah 

khusus, akan lebih baik jika mereka bersekolah dengan anak biasa.128 

Terkait dengan hal tersebut, anak yang mengalami kesulitan belajar adalah 

individu yang memiliki gangguan pada satu lebih kemampuan dasar psikologis 

yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang 

dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, membaca, berhitung, dan berbicara 

yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, 

dan disleksia. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-

rata, mengalami gangguan motorik persepsimotorik, gangguan kordinasi gerak, 

gangguan orientasi arah dan ruang, dan keterlambatan perkembangan konsep.129  

 Berbagai penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada guru sebagai 

pendamping untuk memikirkan perkembangan anak yang bekebutuhan khusus 

agar dapat mengikuti pelajaran seperti anak lain yang seusianya. Memberikan 

 
127 Geniofam, Mengasuh ,,,,, h, 22-23.  

128 T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: PT. Refika Aditama,  

129 B. Anggara, Kunci Mendid dan Mengasuh Anak Disleksia,h . 4.  
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perhatian tanpa adanya perbedaan seperti anak normal lainnya sehingga 

menimbulkan rasa percaya diri terhadap anak yang berkebutuhan khusus. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif karena 

memiliki fokus penelitian strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di MI Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali, peneliti memilih sekolah tersebut karena tertarik dengan 

kualitas Peserta Didik anak usia MI yang berbeda dengan anak seusianya di zaman 

sekarang ini yang memiliki nilai spiritualitas atau akhlak yang mulia dan 

pengetahuan intelektual yang cukup baik,faktanya peserta didik di MI Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali memiliki sikap sopan santun yang baik ketika 

bertemu dengan guru atau melewati gurunya peserta didik tidak pernah lupa 

dengan mengucapkan salam, senyum, sapa, begitu juga dengan interaksi sesama 

peserta didik yang baik mereka saling menghormati. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

 
1Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabetabeta, 2017), h. 11.  
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Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan 

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun 

deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan 

holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara narratif. Secara lebih spesifik pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan naturalistik. Yakni pendekatan yang mempelajari sesuatu dalam 

setting alami mereka, dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi 

fenomena dalam konteks makna mereka.2 

2. Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan yang digunakan adalah pendekatan psikologi 

pendidikan. Menurut Santrok pendekatan psikologi pendidikan adalah 

pendekatan yang secara khusus membahas tentang pembelajaran dan 

pengajaran.3 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama 

yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di lapangan, 

yang bersumber dari tenaga pendidik dan peserta didik MI Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali. 

 

 
2A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, 

h.328. 

3Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2018), h. 8. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi : dokumen-

dokumen tertulis serta referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah 

yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan strategi pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.4 Dalam 

menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrument dalam penelitian. 

Instrumen tersebut berisi item-item tentang catatan peneliti mengenai peranan 

pembelajaran Qur’an Hadis di MI Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

sedangkan yang akan diwawancarai adalah tenaga pendidik, serta peserta didik MI 

Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali. 

 
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 265. 
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. Wawancara yang ini digunakan untuk dapat mengetahui lebih mendalam 

tentang penerapan strategi anak berkebutuhan khusus di MI Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.5 Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Obeservasi 

Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang penerapan 

strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan verbal 

kepada informan yang merupakan sebagaian dari subjek penelitian yaitu 

pimpinan, tenaga pendidik dan dan peserta didik MI Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali. 

F. Teknik Pengelolaan Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan, 

 
5Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222  
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bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik 

pengumpulan data yang berbeda−beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan 

sari dari dokumen, catatan−catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa 

kata−kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan 

dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum 

analisis dengan mengikuti model alir sebagai berikut:6 

Gambar 3.1: Komponen Analisis Data Model Alir 

 

 

 

 

 

 

Pada kerangka model alir tersebut, peneliti melakukan tiga kegiatan 

analisis data secara serempak, yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) data 

display (display data); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Jika dilihat 

komponensial, kegiatan analisis data secara menyeluruh, seperti Gambar 16.2. 

Lebih jauh Miles dan Hubberman mengemukakan tentang ketiga kegiatan tersebut 

di atas sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, pe-

nyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat 

 
6A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 407. 
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dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes). Pada tahap ini penulis 

melakukan proses penyeleksian data yang diperoleh dari lapangan agar data yang 

diperoleh dapat terfokus pada objek yang akan diteliti.Oleh karena itu reduksi 

data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan, ini berarti pula reduksi 

data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu 

penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, pe-

rumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan 

data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, 

pengkodean, membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis 

memo.  

Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir 

penelitian lengkap dan selesai disusun. Reduksi data adalah kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data yang akan diberi kode, 

kemudian  ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa 

pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu 

bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan 

mengorganisasikan data dalam satu cara jika kesimpulan akhir dapat digambarkan 

dan diverifikasikan. 

 Pada tahap reduksi data ini, penulis akan menghilangkan atau mereduksi 

data mentah menjadi data yang siap diolah untuk menjadi data hasil penelitian. 

Hal ini karena data mentah yang diperoleh masih sangat kompleks, sehingga perlu 

penyederhanaan. 

2. Data Display 

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data 

display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun 

yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 
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display dalam kehidupan sehari−hari atau dalam interaksi sosial masyarakat 

terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar 

sangat berbeda antara satu dengan yang lain, namun dengan melihat tayangan 

atau data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa 

yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu 

pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang 

bersangkutan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering 

yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. 

Pada tahap ini penulis menyajikan data mentah yang telah direduksi pada 

tahap pertama tadi. Data yang ada pada tahap ini data yang dianalisis dan 

diuraikan sesuai pada rumusan masalah yang telah dibuat. 

3. Kesimpulan/Verifikasi  

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/ 

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

makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Memo dan memo telah ditulis, 

namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan menghindari bias 

subjektivitas dirinya. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi 

yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti 

dalam penelitian kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian.  

Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus 

dimulai sejak awal; inisiatif berada di tangan peneliti; tahap demi tahap 

kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar dan 

data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka 

kesimpulan awal yang diambil akan dapat dipercayai. Kesimpulan menuntut 

verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga 

mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah 
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data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan 

kesimpulan berikutnya. 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong atau seperti yang dikemukakan oleh 

Burhan Bungin dengan istilah “meta-metode” yaitu menggunakan beberapa 

metode sekaligus dalam suatu penelitian yang dilakukan secara linear, untuk 

menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian itu adalah sah dan benar.7 

Berikut ini beberapa teknik pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin 

keabsahan data hasil penelitian yaitu: 

1. Triangulasi  

Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:8 

a. Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data dengan berbagai macam cara 

dengan sumber yang sama. 

b. Triangulasi sumber, yaitu pelaksanaan triangulasi dengan satu sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-

beda untuk mengetahui tidak adanya perubahan data dalam waktu yang 

berbeda. 

Teknik triangulasi digunakan oleh penulis sebagai metode check dan 

 
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, h. 254-261.  

8Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 
Pemula (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2020), h. 98-100. 
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rechek. Teknik ini bertujuan untuk menjamin kebenara data yang diperoleh dari 

berbagai macam metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melaku-

kan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

sumber data yang baru. 

3. Member Chek 

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan 

oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan 

oleh narasumber. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

BAB IV 

STRATEGI PEMBELAJARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI 

KELAS 4 MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS BAHOMOHONI 

KABUPATEN MOROWALI 

A. Bentuk Kekhususan Anak Berkebutuhan Di Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali 

 Hasil wawancara dengan Ni’mah Nontji, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali menyatakan bahwa pertumbuhan 

kognitif yang lambat di kemudian hari bisa menyebabkan anak 

mengalami penurunan fungsi intelektual, kesulitan memproses informasi, serta 

susah berkomunikasi. Ini tentu mempengaruhi proses belajar anak di sekolah dan 

dirumah, sekaligus membuat mereka kesulitan bergaul serta bermain bersama 

rekan sebaya. Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain gangguan 

genetik atau kromosom seperti sindrom Down; gangguan atau infeksi susunan 

saraf seperti palsi serebral atau CP, spina bifida, sindrom Rubella; 

riwayat bayi risiko tinggi seperti bayi prematur atau kurang bulan, bayi berat lahir 

rendah, bayi yang mengalami.1 

 Wawancara dengan Hasnaeni bahwa peserta didik yang berkebutuhan 

khusus di kelas 4  A di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten 

Morowali bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik yang berkebutuhan 

khusus menggunakan visualisasi, seperti gambar, diagram, atau papan tulis, untuk 

memahami konsep-konsep untuk membantu peserta didik dalam belajar. Pada 

proses pembelajaran, alat atau media pembelajaran dinutuhkan karena alat/media 

 
1 Wawancara dengan Ni’mah Nontji., selaku  Kepala Madrasah di  Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  12 Juni 2023, Pukul 08.32.  
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pembelajaran  memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pendidikan yang diinginkan.Alat atau media yang di maksud membantu 

guru dalam pembelajaran, bukan hanya pada peserta didik yang berbutuhan khusus 

tetapi berlaku pula untuk semua peserta didik.2 

 Kenyataan yang sama juga dihadapi Mirsa  menyatakan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas 4 B memiliki kesamaan dengan peserta 

didik di kelas 4 A di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten 

Morowali. Di mana guru harus  menghadapi kelompok kelas dengan umur yang 

relatif sama tetapi guru tidak bisa memperlakukan sama terhadap perbedaan 

karakteristik peserta didik. Setiap satuan kelas itu berbeda dalam hal motivasi 

belajar, kemampuan belajar, taraf pengetahuan, latar belakang, dan sosial 

ekonomi. Hal ini mengharuskan guru memperlakukan satuan kelas itu dengan 

pendekatan yang berbeda. Memahami heterogenitas peserta didik berarti 

menerima apa adanya mereka dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan 

keadaannya. Program pembelajaran di sekolah dasar akan berlangsung efektif jika 

sesuai dengan karakteristik peserta didik yang belajar. Sebaliknya, jika 

pembelajaran disajikan tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, 

maka yang terjadi adalah timbulnya masalah gangguan kesulitan belajar pada 

peserta didik.3 

 Berdasarkan hasil observasi terhadap peserta didik di kelas 4 A dan Kelas 

4 B di  yang mengalami kesulitan belajar.  Gangguan kesulitan belajar peserta 

didik sering terjadi di sekolah dasar dengan variasi kasusnya masing-masing. 

Salah satu penyebab gangguan kesulitan belajar adalah gaya mengajar guru yang 

 
2 Wawancara dengan Hasnaeni., selaku  Wali Kelas 4 A  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  12 Juni 2023, Pukul 08.32.  

3 Wawancara dengan Mirsa., selaku  Wali Kelas 4 B  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 
Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 08.35.  
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tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik  mengatakan hanya  peserta didik 

yang berhasil mengikuti pembelajaran di kelas karena mereka mempunyai gaya 

belajar yang sesuai dengan gaya mengajar yang diterapkan guru di dalam kelas. 

Sisanya, sebanyak 70% peserta didik  mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas karena mereka memiliki gaya belajar lain, yang tidak sesuai 

dengan gaya mengajar yang diterapkan di dalam kelas. Artinya, 70% gaya belajar 

peserta didik  tidak terakomodasi oleh gaya mengajar guru dalam pembelajaran. 

Kasus ini memberi gambaran bahwa identifikasi gaya belajar peserta didik  

menjadi sangat penting agar dapat menjadi dasar guru memilih strategi mengajar 

yang tepat. 4 

  Menurut informasi dari orang tua wali kepada wali kelas 4A dan 4 B bahwa 

bentuk kebutuhan khusus peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali tergolong dalam Tunagrahita di mana  suatu 

kondisi anak yang mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan mental-

intelektual dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah rata-rata, 

sehingga mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal tesebut 

bedasarkan tiga indikator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum 

atau di bawah rata-rata, (2) Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan (3) 

Hambatan perilaku sosial/adaptif . Untuk itu dalam pembelajara terjadi pada usia 

peserta didik Anak menggunakan manipulatif atau alat peraga untuk membantu 

memahami konsep ilmu pengetahuan. agar peserta didik mampu menangkap arti 

sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Dengan melihat, meraba, dan 

memanipulasi alat peraga maka anak mempunyai pengalaman nyata dalam 

kehidupan tentang arti konsep. Pentingnya seorang guru untuk mendesain alat 

peraga dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat memperjelas konsep teori yang 

 
4 Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali 
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dipakai dalam proses pembelajaran. Kehadiran alat peraga sangat membantu siswa 

dalam memahami suatu konsep tertentu. Peragan diharapkan menjadi 

dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik, karena alat 

peraga tersebut dapat dimanipulasi (dapat diraba, dipegang, dipindahkan, 

dipasangkan, dan sebagainya) agar peserta didik dapat belajar secara aktif baik 

secara individual maupun kelompok.5 

 Menurut Nurlin bahwa untuk membelajarkan peserta didik berkebutuhan 

khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali maka 

dibutuhkan media atau alat peraga  untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, 

agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Dengan 

melihat, meraba, dan memanipulasi alat peraga maka peserta didik mempunyai 

pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti konsep. Pentingnya seorang guru 

untuk mendesain alat peraga dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat 

memperjelas konsep teori yang dipakai dalam proses pembelajaran. Kehadiran alat 

peraga sangat membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. 

Peragan diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir 

abstrak bagi peserta didik, karena alat peraga tersebut dapat dimanipulasi (dapat 

diraba, dipegang, dipindahkan, dipasangkan, dan sebagainya) agar peserta 

didik dapat belajar secara aktif baik secara individual maupun kelompok. Dengan 

digunakannya media pembelajaran, peserta didik dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya juga. Siswa dapat mengembangkan keaktifannya didalam kelas 

dikarenakan penggunaan media pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa sehingga meningkatkan hasil belajar karena siswa semangat untuk 

 
5 Wawancara dengan Hasnaeni. Dan Mirsa , selaku  Wali Kelas 4 A dan 4 B di  Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  12 Juni 2023, Pukul 08.32.  
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belajar.6 

 Turut pula berkomentar Nurlin dari hasil wawancara menyatakan bahwa 

peserta didik yang berkebutuhan khusus perlu bimbingan dalam hal pemberian 

penguatan positif dan umpan balik yang jelas untuk memperkuat perilaku. Umpan 

balik terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. 

Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement, secara garis besar dapat 

dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran peserta didik terdorong untuk 

meningkatkan perilaku positif tersebut. Selain itu, bantuan lain yang diberikan 

terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di adalah peserta didik  dilibatkan 

dalam terapi bicara dan bahasa yang meliputi latihan pengucapan, latihan 

pemahaman bahasa, dan latihan keterampilan komunikasi terapi wicara adalah 

suatu ilmu/kiat yang mempelajari perilaku komunikasi normal/abnormal yang 

dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku 

komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara. Pada peerta didik , 

terapi wicara dapat dilakukan di ruang kelas atau kelompok kecil, atau secara 

privat, tergantung pada jenis gangguan bicara. Namun, meskipun ibu sudah 

mendaftarkan anak dalam kelas terapi wicara, praktik di rumah tetap diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas terapi tersebut.7 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peserta didik yang berbutuhan khusus 

di kelas 4 A dan 4B adalah jenis Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah suatu 

kondisi anak yang mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan mental-

intelektual dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah rata-rata, 

 
6 Wawancara dengan Oba Dey Doam, selaku  Guru Fikih  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  

7 Wawancara dengan Nurlin, selaku  Guru Akidah Akhlak  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-
Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  
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sehingga mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seseorang 

dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, yaitu: (1) keterhambatan 

fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, (2) Ketidakmampuan 

dalam perilaku sosial/adaptif, dan (3) Hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi 

pada usia 13 perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun.6 Berdasarkan 

tingkat kecerdasannya, anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 1) 

Tunagrahita ringan, yaitu seseorang yang memiliki IQ 55-70 2) Tunagrahita 

sedang, seseorang dengan IQ 40-55 3) Tunagrahita berat, seseorang yang memiliki 

IQ 25-40 4) Tunagrahita berat sekali, yaitu seseorang yang memiliki IQ < 25.  

 Peserta didik berkebutuhan khusus Tunagrahita di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali adalah peserta didik  yang 

mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, 

maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan 

atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia 

dengannya. Paserta didik yang mengalami kebutuhan khusus di dalam kelas 

diarahkan untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Guru mengajarkan 

kepada peserta didik lain untuk tidak mengucikan temannya karena bagaimanapun 

juga itu adalah kehendak Allah, Swt.  

 Terdapat beberapa cara yang dilaksanakan oleh guru 

dalam mendampingi peserta didik  berkebutuhan khusus Tunagrahita di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali yaitu memberikan 

motivasi masukkan anak ke sekolah yang tepat. ajarkan makna kehidupan, dan  

aktif dan bergabung dalam komunitas. Tidak mengucilkan dan meminta teman 

sebaya agar tmengajak bergaul peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus 

karena peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki 

kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainya. Kekhususan 
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yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial 

ataupun emosional. Sehingga setiap kekhususan tersebut membutuhkan penangan 

yang berbeda pula. 

 Guru ketika menghadapi emosi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali perlu memperhatikan beberapa hal 

seperti: 1) menunjukkan kasih sayang pada anak, 2) menyiapkan anak untuk siap 

bersosialisasi, 3) menjelaskan dan menyebutkan emosi yang dialami anak, dan 4) 

memberikan contoh pada anak bagaimana mengekspresikan emosi dengan tepat. 

Guru menjadi tokoh yang menanamkan nilai-nilai terpuji bagi peserta didik , 

memperbaiki perilaku yang buruk menjadi benar dan menjelaskan apa yang harus 

dan tidak harus dilakukan. b. Guru sebagai pengajar; membuat peserta didik yang 

semula tidak tahu akan sesuatu menjadi tahu, guru adalah sumber pengetahuan 

bagi peserta didiknya.  Sudah menjadi tanggung jawab guru mendampingi peserta 

didik yang berkebutuhan khusus dikarenakan terganggunya emosi pada individu 

yang mempengaruhi, individu kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik 

terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan kelas yang 

perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman dan 

berpihak pada ekosistem pembelajaran meliputi fasilitas fisik. Fasilitas fisik 

tersebut seperti ruang kelas yang baik, bersih dan rapi serta terdapat sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang cukup. 

 Autisme yaitu gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks 

dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Autisme biasanya memiliki masalah 

dengan interaksi sosial dan komunikasi, sehingga mereka mengalami kesulitan 

untuk berbicara, atau mereka tidak focus saat berkomunikasi. Terkadang penyitas 

autisme memiliki perilaku yang harus mereka lakukan atau yang mereka lakukan 

berulang-ulang, contohnya mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. Mereka 
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terkadang juga menggunakan isyarat atau dengan cara menujuk sesuatu objek 

untuk menggambarkan isi hati mereka. Autisme juga terkadang memberikan 

respon yang berbeda jika mereka sedang mengalami kesedihan bahkan bisa 

melukai dirinya sendiri. Ciri – ciri anak autism yaitu memiliki gangguan sebagai 

berikut : a. Gangguan dalam interaksi sosial yaitu sebagai berikut: 1) Ditandai 

penurunan dalam penggunaan beberapa perilaku nonverbal seperti tidak melihat 

lawan biacaranya, ekspresi datar, dan lain -lain. 2) kurang menguasai cara untuk 

mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 3) kuranngnya spontanitas terhadap segala hal yang terjadi 

seperti ketika lawan bicara bersedih autisme memberi respon datar. 4) kurangnya 

timbal balik sosial atau emosional. b. Gangguan dalam komunikasi yaitu sebagai 

berikut: 1) Keterlambatan atau kurangnya perkembangan bahasa lisan. 2) 

penurunan kemampuan untuk memulai atau mempertahankan percakapan dengan 

orang lain; 3) mengulang bahasa atau bahasa istimewa 

B. Strategi Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelas 4 Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali 

Berdasarkan hasil wawancara di kelas 4A dan 4 B di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali, peserta didik yang mengalami 

kebutuhan khusus tergolong Tunagrahita di mana  suatu kondisi anak yang 

mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan mental-intelektual dan 

ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah rata-rata, sehingga mengalami 

hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal tesebut bedasarkan tiga 

indikator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah 

rata-rata, (2) Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan (3) Hambatan 

perilaku sosial/adaptif. Kondisi demikian mengharuskan guru ntuk menentukan 
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strategi dan pembelajaran untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus agar 

peserta didik tersebut terpenuhi pengalaman belajarnya.8 

Senada dengan perntataan di atas, Aditya Putra Ryanto  mengungkapkan 

bahwa peserta didik yang berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali diberikan dukungan individual dalam 

membaca, menulis, dan berbicara melalui pendekatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. Peserta didik  diberikan pengajaran secara individual atau 

dalam kelompok kecil dengan penekanan pada pengulangan dan pemodelan.  

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan 

untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan. Media 

interaktif memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran karena dapat 

membantu guru dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran dan 

menghasil pembelajaran yang aktif dan menyenangkan peserta didik menggunakan 

teknologi pendukung, seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif atau alat 

bantu audiovisual.9 

Rusdiman Patta menegaskan bahwa pembelajaran berbasis media audio-

visual untuk peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali pada dasarnya merupakan pembelajaran yang 

diharapkan mampu mempermudah penyajian materi pembelajaran, meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu peserta 

didik. Peranan dari multimedia interaktif di dalam pembelajaran  sebagai sarana 

 
8 Wawancara dengan Hasnaeni. Dan Mirsa , selaku  Wali Kelas 4 A dan 4 B di  Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  12 Juni 2023, Pukul 08.32.  

9 Wawancara dengan Aditya Putra Ryanto , selaku  guru Al-Quran Hadis di  Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  14  Juni 2023, Pukul 08.35.  
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pendukung untuk terciptanya pembelajaran yang efektif yang dapat membantu 

guru agar lebih kreatif dalam menyampaikan dan merancang pembelajaran, 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan belajar peserta didik.  Selain itu, 

peserta didik diberikan dukungan tambahan melalui pengaturan kelas yang inklusif 

atau pendampingan khusus di luar sisi akademik. Kehadiran Sekolah Inklusi juga 

membantu membangun keterampilan hidup, membangun kemandirian, mampu 

membuat keputusan untuk dirinya, dapat mengenali dirinya, mengetahui emosi dan 

keinginannya, serta meregulasi emosinya dengan berbagai program pengembangan 

di Untuk mendukung anak berkebutuhan khusus dalam belajar di sekolah umum, 

diperlukanlah guru pendamping, sebab peran guru pendamping sangat dibutuhkan 

secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa prasekolah dan 

sekolah dasar.10 

Wawancara dengan Ni’mah Nontji menegaskan bahwa pembelajaran 

berdiferensiasi merupakan suatu model pembelajaran yang mengakomodir 

kebutuhan peserta didik, terkhusus bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus 

seperti yang dialami peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali Artinya bahwa model pembelajaran berdeferensiasi akan 

memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat yang dimilikinya, dan profil 

belajar pesert didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran 

menunjang  keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya 

sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik tersebut. 

Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi 

juga fokus pada proses dan konten/materi.Pada peserta didik yang berkebutuhan 

 
10 Wawancara dengan Rusdiman Patta , selaku  guru SKI di  Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  14  Juni 2023, Pukul 08.35.  
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khusus membutuhkan kesabaran dari guru dan pengertian dari teman-temannya11 

Nurlin menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali perlu mendapat perhatian 

yang lebih dibanding peserta didik lainnya. Keterbatasan yang mereka miliki perlu 

pendampingan agar yang berbutuhan khusus mendapatkan haknya untuk belajar 

seperti peserta didik yang lain contoh memberikan instruksi yang terstruktur 

dengan panduan langkah-demi-langkah yang jelas. Runtunan dalam struktur yang 

di maksud  adalah instruksi-instruksi yang diproses secara berurutan langkah demi 

langkah dari awal sampai akhir dimulai dari langkah pertama hingga langkah 

terakhir. Pada urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun 

secara sistematis. Peserta didik diberikan tugas-tugas yang terfragmentasi dan 

dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempermudah pemusatan perhatian. 

Selain itu, peserta didik berkebutuhan khusus  diberikan lingkungan belajar yang 

minim gangguan, seperti ruangan yang tenang dan terorganisir. Semua usaha yang 

dilakukan guru tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan  belajar peserta 

didik yang berbutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali. Namun demikian tetap melakukan kerja sama dengan guru 

lain maupun dengan orang tua peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus 

agar pendampingan berjalan maksimal.12 

 Proses pembelajara pada peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali melakuka berbagai cara 

untuk memaksimalkan pembelajara terhadap peserta didik yang berkebutuhan 

khusus seperti menggunakan strategi pengaturan diri, penggunaan agenda atau 

pengingat visual  untuk membantu mengorganisir tugas dan waktu mereka karena 

 
11 Wawancara dengan Ni’mah Nontji., selaku  Kepala Madrasah di  Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  12 Juni 2023, Pukul 08.32.  

12 Wawancara dengan Nurlin, selaku  Guru Akidah Akhlak  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-
Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  
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peserta didik  berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan 

komunikasi. Keterlambatan dan kelainan bahasa Adalah keterlambatan 

kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Kondisi ini 

membuat anak tidak mampu menyampaikan pikirannya akibat keterbatasan bahasa 

dan pemahaman yang dimilikinya.Penyebab terjadinya keterlambatan berbicara 

pada anak disebabkan beberapa hal  meliputi: persepsi, kognisi dan prematuritas. 

Orang tua, guru maupun orang disekitar mereka harus rajin mengajak peserta didik 

untuk bercerita. Langkah ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk 

mengatasi keterlambatan bicara pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. 

Peserta didik diajak berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik bagi mereka, 

misalnya membahas tentang kartun kesukaan atau kegiatan yang dilalui selama 

satu hari. Anak menunjukkan keterbatasan dalam mempelajari dan menerapkan 

keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung.13 

   Strategi lain yang dapat dilakukan menurut Mirsa terhadap peserta didik 

yang berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni 

Kabupaten Morowali memerlukan kesabaran guru untuk mendampingi peserta 

didik yang di maksud. Sikap yang sebaiknya guru lakukan adalah menahan diri 

untuk memberikan bantuan, latih peserta didik untuk belajar dari kesalahan, catat 

data perkembangan kemandirian peserta didik, ajari peserta didik untuk percaya 

diri menolak bantuan, beri kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Langkah seperti hal tersebut dilakukan dengan harapan peserta didik 

yang berkebutuhan khusus dapat dilatih untuk lebih bertanggung jawab terhadap 

 
13 Wawancara dengan Oba Dey Doam, selaku  Guru Akidah Akhlak  di  Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  
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tugas yang diberikan secara optimal sesuai dengan kemampuan peserta didik yang 

di maksud.14 

Nurlin mennyarakan bahwa peserta didik di kelasnya yang mengalami 

kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya. Sejak dini anak memang 

harus dididik untuk mengembangkan kemampuan berperilaku sosial. Jika tidak, 

maka anak akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan Beberapa upaya yang 

dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosialnya, yaitu 

dengan teman sebaya, bermain dan permainan. Peran teman sebaya dalam 

membentuk kemampuan berperilaku anak dapat memberikan pengaruh yang kuat 

karena anak dapat membedakan mana perilaku yang baik mana yang buruk. Selain 

itu anak juga dapat mengasah dan membandingkan dirinya dengan temannya atau 

antara teman yang satu dengan yang lain. Bersama teman sebaya peserta didik akan 

saling mengakrabkan diri dan mencoba untuk memasuki kelompoknya, sehingga 

perkembangan sosial emosional peserta didik akan terbentuk secara bertahap. 

Peserta didik dikatakan berhasil dalam menerima interaksi terhadap teman sebaya 

ketika mereka memiliki peran dalam kelompoknya dan disukai oleh anggota 

kelompok sehingga mereka diajak untuk melakukan sebuah permainan. Perlu 

diketahui bahwa pembelajaran kepribadian sosial yang sesungguhnya melalui 

proses pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kelompok teman sebaya. Dalam 

kelompok ini anak mulai mengerti bagaimana memberi perlakuan kepada orang 

lain dan anak dituntut untuk menerima teman sebaya. Disini anak memilih anak 

yang usianya sama, memiliki minat bermain, menerima kelompok lain, menerima 

perbedaan antara dirinya dan temannya yang lain, menerima kelas sosial berbeda 

dan mandiri. 15 

 
14 Wawancara dengan Mirsa., selaku  Wali Kelas 4 B  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 08.35.  

15 Wawancara dengan Nurlin, selaku  Guru Akidah Akhlak  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-
Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  
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Wawancara dengan Rusdiman Fatta  bahwa peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali menunjukkan kesulitan 

dalam mengikuti arahan lisan dan mengekspresikan kebutuhan atau keinginan 

mereka sendiri. Peserta didik mengalami gangguan perkembangan bahasa 

ekspresif dapat diistilahkan dengan kesulitan berekspresi, di mana anak dapat 

memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi sulit baginya untuk 

menempatkan kata secara bersama-sama untuk membalasnya serta kesulitan 

untuk mengatakan apa yang hendak ia katakan. Bahasa reseptif adalah berkaitan 

dengan kemampuan dalam membedakan suara yang bermakana dan tidak 

bermakna, bahasa reseptif adalah kemampuan dalam menyimak dan membaca. 

bahasa reseptif pada Anak, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, 

aturan, menyenangi dan menghargai bacaan. Anak mengalami kesulitan dalam 

mengingat informasi yang telah dipelajari.16 

Beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya peserta didik dalam 

pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi lemahnya berhitung awal peserta didik 

dalam proses kegiatan pembelajaran di antaranya siswa masih belum memahami 

konsep dan menghafal operasi hitung perkalian dan pembagian, siswa masih 

bingung tentang konsep dasar dari faktor dan kelipatan bilangan, siswa yang 

masih kurang. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami 

kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah: mengulang kembali 

bahan yang diajarkan. Memberikan tugas agar peserta didik mempelajari bahan 

yang belum dipahami. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Anak 

menunjukkan keterbatasan dalam menerapkan strategi belajar yang efektif. Makin 

bervarias sebuah metodei, baik dan tepat metode mengajar, maka diharapkan 

 
16 Wawancara dengan Rusdiman Patta , selaku  guru SKI di  Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  14  Juni 2023, Pukul 08.35.  
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makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Jika alat yang dipakai tidak 

tepat atau pemakaiannya tidak maksimal maka hasil yang diperoleh juga tidak 

akan maksimal.17 

Nurlin mengakui bahwa peserta didik memiliki kesulitan dalam 

mempertahankan perhatian mereka pada tugas-tugas yang membutuhkan 

konsentrasi yang lama. Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif (GGPH) 

ditandai dengan kesulitan mempertahankan rentang perhatian yang disertai dengan 

hiperaktivitas dan impulsivitas, yang tidak sesuai dengan perkembangan 

usia anak dan berdampak negatif secara langsung pada aktivitas social dan 

akademik. Peserta didik sering kali teralihkan oleh rangsangan eksternal yang tidak 

relevan. Istilah bagi ABK yang memiliki kekurangan dalam memusatkan 

perhatiannya disertai kondisi dirinya sebagai seseorang yang hiperaktif di mana 

peserta didik mengalami kesulitan dalam mengatur perilaku impulsif dan 

hiperaktif. Sulit duduk tenang di dalam kelas, seperti cenderung mengetukkan 

tangan atau menggoyangkan kaki. Melakukan suatu aktivitas yang tidak sesuai 

dengan situasinya, seperti berlari atau menggeliat. Terlalu aktif bicara dan diajak 

bicara dengan tenang. Sulit untuk konsentrasi pada arahan guru maupun 

pembimbing di kelas.18 

Peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali  terdapat di kelas 4 A dan 4 B. peserta didik di 

kelas tersebut membutuhkan pendidikan serta layanan khusus untuk 

mengembangkan potensi diri mereka secara sempurna. Istilah  sebagai anak 

berkebutuhan khusus, di sebabkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, peserta 

 
17 Wawancara dengan Mirsa., selaku  Wali Kelas 4 B  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 

Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 08.35.  

18 Wawancara dengan Nurlin, selaku  Guru Akidah Akhlak  di  Madrasah Ibtidaiyah Al-
Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali,  13 Juni 2023, Pukul 10.00..  
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didik ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan 

bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. 

Peserta didik dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau 

fisik  

  Strategi pembelajaran untuk peserta didik kelas 4 yang  berkebutuhan 

khusus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali harus 

menjadi perhatian bagi guru sebagai upaya pemerataan dan bentuk perwujudan 

pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak 

pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi 

merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua 

anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa 

bersama teman-teman usianya. Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan 

kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan 

derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).  

  Peserta didik berkebutuhan khusus kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali adalah anak yang memerlukan 

penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang 

dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan 

baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis 

seperti autism dan ADHD. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang 

lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, 

berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami 

hambatan dalam belajar dan perkembangan. Sehubungan dengan itu, mereka 
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memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-

masing anak. Sekarang ini para penyandang difabel masih sering kali dipandang 

sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor 

beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu 

aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Pandangan 

masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabeljuga menyebabkan kelompok 

tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama 

dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

 Pendidikan kebutuhan khusus (special needs education) adalah disiplin ilmu 

yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi 

semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan pekembangan akibat 

dari kebutuhan khusus tertertu baik yang bersifat temporer maupun yang besifat 

permanen. da dua jenis anak berkebutuhan khusus (ABK), yaitu anak sementara 

(sementara) dan anak tetap (tetap). Anak-anak yang termasuk dalam kategori ABK 

sementara antara lain anak-anak pada kelas sosial ekonomi terendah, anak jalanan 

(anjal), anak korban bencana alam, anak di daerah perbatasan dan pulau terpencil, 

serta anak yang menjadi korban HIV / AIDS. Sementara itu, anak yang termasuk 

dalam kategori ABK permanen meliputi tunanetra, tunarungu, disabilitas 

intelektual, disabilitas, disabilitas, autisme, ADHD (attention deficit and movement 

disorder), anak dengan kesulitan belajar, anak berbakat dan sangat pintar (with 

Anak-anak berbakat) dll.  

 Untuk menghadapi ABK tersebut dalam lingkungan pendidikan inklusif di 

Indonesia, tentunya perlu dilakukan strategi khusus.pendidikan luar biasa adalah 

konsep yang relatif dan didefinisikan sebagai rencana yang membutuhkan sumber 

daya untuk menyediakan pendidikan yang sesuai bagi semua siswa ABK. 

Pengetahuan ditentukan sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Kedua, 
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pendidikan luar biasa adalah istilah umum yang mengacu pada serangkaian 

program atau layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa 

penyandang cacat atau penyandang cacat. Mulai dari persiapan, pembelajaran, 

pengelolaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran hingga evaluasi, pendidikan 

khusus untuk anak berkebutuhan khusus telah banyak disosialisasikan dalam 

beberapa tahun terakhir ini yang sengaja dirancang berdasarkan kemampuan ABK 

di kelas terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka peserta didik yang berbutuhan khusus di 

kelas 4 A dan 4B adalah jenis Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah suatu 

kondisi anak yang mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan 

mental-intelektual dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah 

rata-rata, sehingga mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, 

yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah 

rata-rata, (2) Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan (3) 

Hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi pada usia 13 perkembangan yaitu 

sampai dengan usia 18 tahun.6 Berdasarkan tingkat kecerdasannya, anak 

tunagrahita diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 1) Tunagrahita ringan, 

yaitu seseorang yang memiliki IQ 55-70 2) Tunagrahita sedang, seseorang 

dengan IQ 40-55 3) Tunagrahita berat, seseorang yang memiliki IQ 25-40 4) 

Tunagrahita berat sekali, yaitu seseorang yang memiliki IQ < 25.  

2. Strategi pembelajaran untuk peserta didik kelas 4 yang  berkebutuhan khusus 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Bahomohoni Kabupaten Morowali harus 

menjadi perhatian bagi guru sebagai upaya pemerataan dan bentuk 

perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus 

dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. 

Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang 

mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima 
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pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman usianya. Selama 

ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan 

fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya 

yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

B. Implikasi Penelitian 

    Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus  perlu pendampingan 

ektra dati guru karena peserta didik yang berkebutuhan khusus memiliki hak sama 

dengan pesert didik lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

mengecap Pendidikan.  Harapannya kepada semua sekolah ataupun madrasah yang 

ada di Indonesia untuk mengajak peserta didik lain untuk ikut membantu dalam 

memberi spirit peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan tidak membully. 

Peserta didik lain yang memiliki kebutuhan khusus bukan pilihan tapi itu adalah 

takdir karena itu, menyikapi hal ini perlu kesabaran dan keikhlasan. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

I. Bentuk kekhususan anak berkebutuhan Khusus 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 
 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 
 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 
 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan Kategori 
SS SI KS TS 

1 Anak menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan 
kognitif dan kecerdasan umum. 

    

2 Anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan 
bahasa dan komunikasi. 

    

3 
Anak menunjukkan keterbatasan dalam mempelajari dan 
menerapkan keterampilan akademik seperti membaca, 
menulis, dan berhitung. 

    

4 Anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial 
dengan teman sebaya. 

    

5 Anak menunjukkan keterlambatan dalam perkembangan 
bicara dan bahasa. 

    

6 Anak mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-
kata dengan jelas dan benar. 

    

7 Anak mengalami kesulitan dalam memahami dan 
menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. 

    

8 
Anak menunjukkan kesulitan dalam mengikuti arahan 
lisan dan mengekspresikan kebutuhan atau keinginan 
mereka. 

    

9 
Anak menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep-
konsep akademik seperti matematika, ilmu pengetahuan, 
dan bahasa. 

    

10 Anak mengalami kesulitan dalam mengingat informasi 
yang telah dipelajari. 

    

11 Anak menunjukkan keterbatasan dalam menerapkan 
strategi belajar yang efektif. 

    

12 Anak mengalami kesulitan dalam mengorganisir dan 
mengelola waktu mereka saat belajar. 

    

13 
Anak memiliki kesulitan dalam mempertahankan 
perhatian mereka pada tugas-tugas yang membutuhkan 
konsentrasi yang lama. 
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14 Anak sering kali teralihkan oleh rangsangan eksternal 
yang tidak relevan. 

    

15 Anak mengalami kesulitan dalam mengatur perilaku 
impulsif dan hiperaktif. 

    

16 Anak menunjukkan kesulitan dalam mengikuti arahan 
dan instruksi dengan cermat. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

II. Strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 
 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 
 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 
 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan Kategori 
SS SI KS TS 

1 Anak menggunakan visualisasi, seperti gambar, diagram, 
atau papan tulis, untuk memahami konsep-konsep. 

    

2 Anak diberikan dukungan yang lebih intensif dan 
langkah-langkah pembelajaran yang terstruktur. 

    

3 
Anak menggunakan manipulatif atau alat peraga untuk 
membantu memahami konsep matematika atau ilmu 
pengetahuan. 

    

4 
Anak mendapatkan penguatan positif dan umpan balik 
yang jelas untuk memperkuat perilaku dan prestasi yang 
baik. 

    

5 
Anak dilibatkan dalam terapi bicara dan bahasa yang 
meliputi latihan pengucapan, latihan pemahaman 
bahasa, dan latihan keterampilan komunikasi. 

    

6 
Anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan 
teman sebaya dan mengikuti kegiatan kelompok untuk 
meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. 

    

7 Anak menggunakan visual atau gambar sebagai bantuan 
dalam pemahaman dan ekspresi bahasa. 

    

8 
Anak diberikan dukungan individual dalam membaca, 
menulis, dan berbicara melalui pendekatan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

    

9 
Anak diberikan pengajaran secara individual atau dalam 
kelompok kecil dengan penekanan pada pengulangan 
dan pemodelan. 

    

10 
Anak menggunakan teknologi pendukung, seperti 
perangkat lunak pembelajaran interaktif atau alat bantu 
audiovisual. 

    

11 Anak diberikan dukungan tambahan melalui pengaturan 
kelas yang inklusif atau pendampingan khusus. 

    

12 Anak diberikan pilihan dalam metode belajar, seperti     
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penggunaan gambar, cerita, atau tangan-tangan-on 
untuk memfasilitasi pemahaman. 

13 Anak diberikan instruksi yang terstruktur dengan 
panduan langkah-demi-langkah yang jelas. 

    

14 
Anak diberikan tugas-tugas yang terfragmentasi dan 
dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk 
mempermudah pemusatan perhatian. 

    

15 Anak diberikan lingkungan belajar yang minim 
gangguan, seperti ruangan yang tenang dan terorganisir. 

    

16 
Anak menggunakan strategi pengaturan diri, seperti 
penggunaan agenda atau pengingat visual, untuk 
membantu mengorganisir tugas dan waktu mereka. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Bentuk kekhususan anak berkebutuhan khusus  

A. IDENTITAS INFORMAN 
 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 
sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Retardasi Mental: 

1. 

 
Bagaimana kemampuan kognitif dan kecerdasan 
umum peserta? 
 

 

2. 
Apakah peserta mengalami keterlambatan dalam 
perkembangan bahasa dan komunikasi? 
 

 

3. 
Apakah peserta mengalami kesulitan dalam 
mempelajari dan menerapkan keterampilan 
akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung? 

 

4 Bagaimana peserta berinteraksi secara sosial dengan 
teman sebaya? 

 

Gangguan Bicara dan Bahasa: 

1. 

 
Apakah peserta mengalami keterlambatan dalam 
perkembangan bicara dan bahasa? 

 

 

2. Bagaimana kemampuan peserta dalam 
mengucapkan kata-kata dengan jelas dan benar?  

3. 
Apakah peserta mengalami kesulitan dalam 
memahami dan menggunakan bahasa verbal dan 
nonverbal? 

 

4. Bagaimana peserta mengikuti arahan lisan dan 
mengekspresikan kebutuhan atau keinginan mereka?  

Ketidakmampuan Belajar: 
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1. 
Apakah peserta mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep-konsep akademik seperti 
matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa? 

 

2. Bagaimana kemampuan peserta dalam mengingat 
informasi yang telah dipelajari?  

3 Apakah peserta menunjukkan keterbatasan dalam 
menerapkan strategi belajar yang efektif?  

4 Bagaimana peserta mengorganisir dan mengelola 
waktu mereka saat belajar?  

Gangguan Pemusatan Perhatian: 

1. 
Apakah peserta memiliki kesulitan dalam 
mempertahankan perhatian mereka pada tugas-tugas 
yang membutuhkan konsentrasi yang lama? 

 

2. Bagaimana peserta merespons rangsangan eksternal 
yang tidak relevan?  

3 Apakah peserta mengalami kesulitan dalam 
mengatur perilaku impulsif dan hiperaktif?  

4 Bagaimana peserta mengikuti arahan dan instruksi 
dengan cermat?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

II. Strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

A. IDENTITAS INFORMAN 
 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 
sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Bagian Strategi Pembelajaran untuk Anak dengan Retardasi Mental: 

1. 
Apa strategi pembelajaran yang telah digunakan 
untuk membantu anak memahami konsep-konsep 
secara efektif? 

 

2. 
Bagaimana penggunaan visualisasi, seperti gambar, 
diagram, atau papan tulis, membantu anak dalam 
pembelajaran? 

 

3. 
Bagaimana dukungan intensif dan langkah-langkah 
pembelajaran yang terstruktur membantu kemajuan 
anak? 

 

4 
Apakah ada penguatan positif dan umpan balik yang 
diberikan untuk memperkuat perilaku dan prestasi 
anak? 

 

Bagian Strategi Pembelajaran untuk Anak dengan Gangguan Bicara dan 
Bahasa: 

1. 
Bagaimana terapi bicara dan bahasa membantu 
anak dalam perkembangan keterampilan 
komunikasi dan bahasa? 

 

2. 
Bagaimana interaksi dengan teman sebaya dan 
kegiatan kelompok membantu anak dalam 
meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi? 

 

3. 
Bagaimana penggunaan visual atau gambar 
membantu anak dalam pemahaman dan ekspresi 
bahasa? 

 

4. 
Apakah ada pendekatan khusus atau metode yang 
digunakan dalam membantu anak membaca, 
menulis, dan berbicara? 

 

Bagian Strategi Pembelajaran untuk Anak dengan Ketidakmampuan Belajar: 
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1. 

Bagaimana pengajaran individual atau dalam 
kelompok kecil dengan penekanan pada 
pengulangan dan pemodelan membantu anak dalam 
memahami konsep? 

 

2. 

Apakah ada teknologi pendukung yang digunakan 
untuk membantu anak dalam pembelajaran, seperti 
perangkat lunak pembelajaran interaktif atau alat 
bantu audiovisual? 

 

3 
Bagaimana pengaturan kelas yang inklusif atau 
pendampingan khusus membantu anak dalam 
mendapatkan dukungan tambahan? 

 

4 
Apakah anak diberikan pilihan dalam metode 
belajar, dan bagaimana hal tersebut memfasilitasi 
pemahaman mereka? 

 

Bagian Strategi Pembelajaran untuk Anak dengan Gangguan Pemusatan 
Perhatian: 

1. 
Bagaimana instruksi yang terstruktur dengan 
panduan langkah-demi-langkah membantu anak 
dalam memusatkan perhatian mereka? 

 

2. 
Bagaimana tugas yang terfragmentasi dan dibagi 
menjadi bagian yang lebih kecil membantu anak 
dalam memusatkan perhatian mereka? 

 

3 

Bagaimana lingkungan belajar yang minim 
gangguan, seperti ruangan yang tenang dan 
terorganisir, membantu anak dalam memusatkan 
perhatian mereka? 

 

4 

Bagaimana anak menggunakan strategi pengaturan 
diri, seperti penggunaan agenda atau pengingat 
visual, untuk membantu mengorganisir tugas dan 
waktu mereka? 
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