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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf  bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 Ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز
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 sin s es س

 syin sy es dan ya ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ian ‘ 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
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 ha h ha ھ

 hamzah ' apostrof ء

 ya y ya ي

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

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

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

  ḍammah u u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah  dan yā’ ai a dan i ـىَ  

 fatḥah  dan wau au a dan u ـوَ  

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَ 



xiii 
 

 haula : هَـو لَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ... َ ا | ... َ ى 
fatḥahَdan alif 

atau yā’ ā a dan garis di 

ِ  ــى  kasrah dan yā’ ī i dan garis di 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di ــُـو 

atas 

Contoh: 

 māta : مـاَتَ 

 ramā : رَمَـى

 qīla : قـِي ـلَ 

 yamūt : يـَمـوُ تُ 

 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
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Contoh: 

ضَـةُ الأ ط فَالِ   rauḍah al-aṭfāl :  رَو 

 al-madīnah al-fāḍīlah :  الَ ـمَـدِي ـنـَةُ الَ ـفـاَضِــلَةُ 

ـمَــةُ   al-hikmah :   الَ ـحِـك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  َّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربَـّـَناَ 

 najjainā : نـَجّـيَ ــناَ 

 al-ḥaqq : الَ ــحَـق  

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـربَــِى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)  ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
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mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

ـسُ   الَشّـمَ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّل ــزلَــَةُ 

الَ ــفَـل سـفَةُ   : al-falsafah 

 al-bilādu :   الَ ــبـــِلادَُ 

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. 

Contohnya: 

 ta’murūna : تـأَمُـرُو نَ 

 ’al-nau : الَ ــنـّوَ ءُ 

ء    syai’un : شَـي 

 umirtu : أمُِـر تُ 

8. Penelitian 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 pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’ān), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi ‘umū al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh بِِللِ  dīnullāh  دِي ـنُ اللهِ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh = هُـم  فِِ  رَح ـــمَةِ اللهِ 

 

 

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 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi, Contohnya: 

 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 
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M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

Q.S. …(…): 4  = Quran, Surah …, ayat 4 (QS al-Baqarah/2: 4 atau 

QS Āl-‘Imrān/3: 4) 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Dwi Ratnasari 

NIM  : 80400222005 

Judul Tesis : Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Darul Fikri Makassar 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kondisi Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar berdasarkan 

karakteristiknya. 2) untuk mendeskripsikan strategi guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

di SMAIT Nurul Fikri Makassar. 3) untuk menganalisis faktor penghambat dan 

pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab pada Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar. 

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data 

penelitian ini menggunakan data primer (peserta didik, guru mata pelajaran 

bahasa Arab atau guru pembimbing khusus, dan kepala sekolah) dan data 

sekunder seperti hasil catatan wawancara dengan guru, buku yang berkaitan 

dengan peserta didik berkebutuhan khusus dan buku bahasa arab, dan hasil 

catatan di lapangan serta data lainnya yang bisa dijadikan sebagai data 

pelengkap. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Instrument 

penelitian berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Teknik 

pengolaan data berupa koleksi data, trankripsi data, klasifikasi data, 

interpretasi data, dan deskripsi data. Sedangkan analisis data pada penelitian 

ini adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi 

data, menyusunnya, dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian, terhadap strategi pembelajaran bahasa Arab bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 9 PDBK yang ada di SMAIT dengan 

menggunakan kurikulum yang berbeda diantaranya 4 peserta didik 

menggunakan kurikulum omisi adalah sesuatu yang ada dalam kurikulum 

umum tetapi tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada siswa 

berkebutuhan pendidikan khusus, karena sifatnya terlalu sulit. 3 peserta didik 

menggunakan kurikulum subtitusi adalah mengganti sesuatu yang ada dalam 

kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Dan 2 peserta didik menggunakan 

kurikulum reguler. Kemudian guru mengimplementasikan strategi PAKEM 
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dengan penyampaian materi pelajaran yang diselingi dengan sedikit 

permainan. Hal ini dikarenakan siswa kelas inklusi cenderung memiliki 

tingkat konsentrasi yang di bawah rata-rata. Teknik evaluasi yang dilakukan 

oleh guru pembimbing khusus dengan cara mengurangi kompetensi bagi kelas 

inklusi serta menurunkan tingkat materi bagi peserta didik. Adapun strategi 

atau metode yang biasa dilakukan guru seperti tanya jawab, diskusi yang 

dikemas menggunakan teknik-teknik yang dimiliki oleh guru kelas atau guru 

pembimbing khusus itu sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta 

didiknya dengan model parsitipatif dengan faktor guru yang sangat 

berpengaruh di kelas. Adapun hambatan yang dialami peserta didik 

berkebutuhan khusus yaitu Peserta didik kategori PDBK tergolong lambat 

dalam memahami pelajaran karena karakteristik, sikap, dan emosi yang 

kadang tidak stabil, Tantrum, kondisi guru pembimbing khusus yang tidak 

semuanya berlatar belakang psikologi, fokus belajar peserta didik mudah 

teralihkan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Penggunaan musik 

sebagai salah satu media atau alat pendukung dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab,  ketersediaan modul pembelajaran, Memberikan reward atau 

pujian pada peserta didik, ketersediaan media yang menarik, dan guru 

pembimbing khusus selalu memberikan semangat dan nasehat untuk lebih 

motivasi agar dapat menghafalkan kosa kata bahasa arab dan semangat dalam 

mempelajari bahasa Arab. 

Implikasi penelitian ini adalah 1) Bagi Sekolah, Sebaiknya sekolah 

memilih tenaga pendidik yang tidak hanya berlatar belakang pendidikan 

namun juga memiliki pengalaman atau keilmuan dibidang pendidikan PDBK, 

terutama bagi GPK. Selain itu, hendaknya mengadakan pelatihan-pelatihan 

pendidikan PDBK bagi guru-guru yang belum menguasai kemampuan 

mengurus atau menghadapi PDBK. 2) Bagi guru, Sebaiknya guru menentukan 

strategi khusus untuk mengajar PDBK, karena kemampuan mereka dalam 

menangkap materi berbeda dengan anak pada umumnya. 3) Kepada peneliti 

selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar supaya  

dapat dijadikan refrensi-refrensi tentang pentingnya strategi guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar. 
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ABSTRACT 

Name : Dwi Ratnasari 

Student Number : 80400222005 

Title  : Arabic Language Learning Strategies for Learners 

with Special Needs at Nurul Fikri Integrated Islamic 

Senior High School Makassar 

 

The purpose of this research is 1) to know the condition of Special 

Needs Learners (PDBK) at SMAIT Nurul Fikri Makassar based on their 

characteristics. 2) to describe the teacher's strategy in learning Arabic to 

Special Needs Learners (PDBK) at SMAIT Nurul Fikri Makassar. 3) to find out 

the inhibiting and supporting factors in learning Arabic to Special Needs 

Learners (PDBK) at SMAIT Nurul Fikri Makassar. 

 The type of research is descriptive qualitative. The data source of this 

research uses primary data (students, Arabic language subject teachers or 

special mentor teachers, and school principals) and secondary data such as the 

results of interview notes with teachers, books related to students with special 

needs and Arabic language books, and the results of field notes and other data 

that can be used as complementary data. Furthermore, the data collection 

methods used are observation methods, interview methods, and 

documentation methods. Research instruments in the form of observation 

guidelines and interview guidelines. Data management techniques are data 

collection, data transcription, data classification, data interpretation, and data 

description. While data analysis in this study is to review all available data 

from various sources, reduce data, compile it, and check data validity using 

source triangulation. 

 The results of the research, on Arabic learning strategies for students 

with special needs at SMAIT Nurul Fikri Makassar, concluded that of the nine 

PDBK students at SMAIT, namely Naura and Fathir Handiyono following the 

regular curriculum, Hamida Omisi, Aiman subtitution, Fathur subtitution, Fatir 

Khair subtitution, Fikar omisi and subtitution, Kayra Omisi, and Aisyah Omisi. 

Then the teacher implements a strategy PAKEM of delivering subject matter 

interspersed with a little game. This is because inclusion class students tend to 

have a concentration level that is below average. Evaluation techniques 

carried out by special mentor teachers by reducing competencies for inclusion 

classes and reducing the level of material for students. The strategies or 

methods usually used by teachers such as questions and answers, discussions 

that are packaged using techniques owned by the class teacher or special 

mentor teacher itself by adjusting the conditions of the students with a 
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participatory model with a very influential teacher factor in the classroom. The 

obstacles experienced by students with special needs are PDBK category 

students are relatively slow in understanding lessons because of 

characteristics, attitudes, and emotions that are sometimes unstable, Tantrum, 

the condition of special guidance teachers who are not all from a psychological 

background, the focus of student learning is easily distracted and as for the 

supporting factors, namely the use of music as a medium or supporting tool in 

the Arabic learning process, vailability of learning modules, Providing rewards 

or praise to students, availability of interesting media, and special guidance 

teachers always provide encouragement and advice for more motivation in 

order to memorize Arabic vocabulary and enthusiasm in learning Arabic. 

 The implications of this research are 1) For Schools, Schools should 

select educators who not only have an educational background but also have 

experience or knowledge in the field of PDBK education, especially for GPK. In 

addition, it should organize PDBK education trainings for teachers who have 

not mastered the ability to manage or deal with PDBK. 2) For teachers, 

teachers should determine a special strategy for teaching PDBK, because their 

ability to capture material is different from children in general. 3) To further 

researchers, it is hoped that they can develop this research so that it can be 

used as references about the importance of teacher strategies in learning 

Arabic to Special Needs Learners (PDBK) at SMAIT Nurul Fikri Makassar. 
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هالبحثهملخّصه
 دوي رتناساري:   اسم الطالبة 

 80400222005 :   رقم القيد 
 اللغة العربية : التربية وتدريس    القسم

استراتيجية تعليم اللغة العربية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فِ   :  موضوع الرسالة 
 مدرسة نور الفكري الثانوية الإسلامية المتكاملة مكسر

 

تحديد حالة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة  هه)أولًا(:  إلى الرسالة المتواضعة تهدف هذه   
(PDBK )    ِفSMAIT Nurul Fikri Makassar  .وصف استراتيجية  هه)ثانياً(ههبناءً على خصائصهم

نور الفكري    SMAITفِ    ( PDBK)المعلم فِ تعلم اللغة العربية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة  
العربية للطلاب ذوي الاحتياجات    )ثالثاً( ماكسار. اللغة  تعلم  المثبطة والمساندة فِ  العوامل  تحديد 
 نور الفكري ماكاسار. SMAITفِ  ( PDBK)الخاصة 

وصفي   البحث  الأولية  ونوع  البيانات  البحث  لهذا  البيانات  مصادر  تستخدم  نوعي.  
)الطلاب، معلمي مادة اللغة العربية أو معلمي التوجيه الخاص، ومديري المدارس( والبيانات الثانوية  
مثل نتائج مذكرات المقابلات مع المعلمي، والكتب المتعلقة بِلطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكتب  

والملاحظات الميدانية والبيانات الأخرى التي يمكن استخدامها كبيانات تكميلية.  علاوة    اللغة العربية،
على ذلك، فإن طرق جمع البيانات المستخدمة هي طريقة الملاحظة، وطريقة المقابلة، وطريقة التوثيق.   

البيانات   معالجة  تقنيات  تشمل  المقابلة.   وإرشادات  الملاحظة  إرشادات  هي  البحث  جمع أدوات 
وفِ الوقت نفسه، يقوم  البيانات ونسخ البيانات وتصنيف البيانات وتفسير البيانات ووصف البيانات.

تحليل البيانات فِ هذا البحث بمراجعة جميع البيانات المتاحة من مصادر مختلفة، وتقليص البيانات،  
 وتجميعها، والتحقق من صحتها بِستخدام تثليث المصدر. 

ذوي   للطلاب  العربية  اللغة  تعلم  بِستراتيجيات  يتعلق  فيما  البحث،  نتائج  خلصت 
الخاصة فِ   تسع طلاب    SMAITالاحتياجات  بي  من  أن  إلى  فِ    PDBKنور فكري ماكسار، 

SMAIT    وهم اخت نور وفاتير هانديونو يتبعون المنهج العادي، حميدة أوميسي، أيمن و فاطور اسلوب
ثم يقوم .  البديل، فاطر خير أسلوب البديل، فيكار أوميسي والبديل كايرا أوميسي، وعائشة أوميسي

استراتيجية بتنفيذ  وذلك لأن طلاب    PAKEM  المعلم  لعبة صغيرة.   تتخللها  الدرس  مادة  لتقديم 
الصف الشامل يميلون إلى الحصول على مستويات تركيز أقل من المتوسط.  إن أسلوب التقييم الذي  

ينفذه المعلمون المشرفون الخاصون هو تقليل الكفاءة فِ فصول الدمج وتقليل مستوى المواد للطلاب.  
لة والأجوبة، فإن  ات أو الأساليب التي يستخدمها المعلمون عادة، مثل الأسئأما بِلنسبة للاستراتيجي

المناقشات التي يتم حزمها بِستخدام تقنيات يملكها معلم الصف أو المعلم المشرف الخاص نفسه من  
المعوقات   خلال ضبط ظروف طلابه بنموذج تشاركي مع عوامل المعلم شديدة الأهمية مؤثرة فِ الصف.

نسبيا فِ فهم    PDBKالتي يعاني منها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة هي بطء طلاب فئة  
الدروس بسبب الخصائص والمواقف والانفعالات التي تكون أحيانا غير مستقرة، نوبة غضب، حالة  
معلمي التوجيه الخاص الذين ليسوا جميعا من خلفية نفسية، محور تعلم الطلاب يتشتت بسهولة أما 
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بِلنسبة للعوامل الداعمة، وهي استخدام الموسيقى كوسيلة أو أداة داعمة فِ عملية تعلم اللغة العربية،    
توافر وحدات التعلم ، تقديم المكافآت أو الثناء للطلاب ، توافر وسائل الإعلام الشيقة ، والتوجيه 

أج من  التحفيز  من  لمزيد  والمشورة  التشجيع  دائما  المعلمون  يقدم  العربية  الخاص  المفردات  حفظ  ل 
 والحماس فِ تعلم اللغة العربية.
المترتبة على   البحث هي:  نتيجة  الآثار  المدارس    )أولًا(ههذا  بِلنسبة للمدارس، يجب على 

اختيار أعضاء هيئة التدريس الذين ليس لديهم خلفية تعليمية فحسب، بل لديهم أيضًا خبرة أو معرفة  
فِ مجال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. بِلإضافة إلى ذلك، يجب عليهم عقد تدريب تعليمي  

بِلنسبة للمعلمي،   )ثانياً(أو التعامل معه.    PDBKللمعلمي الذين لم يتقنوا بعد القدرة على إدارة  
، لأن قدرتهم على التقاط المادة تختلف  PDBKيجب على المعلمي تحديد استراتيجيات خاصة لتدريس  

من المأمول أن يتمكن الباحثون المستقبليون من تطوير هذا البحث  )ثالثاً( عن الأطفال بشكل عام.
بحيث يمكن استخدامه كمراجع فيما يتعلق بأهمية استراتيجيات المعلم فِ تعلم اللغة العربية للطلاب  

 .SMAIT Nurul Fikri Makassarفِ  ( PDBK)ذوي الاحتياجات الخاصة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bahasa Arab di Indonesia memiliki latar belakang yang 

konvensional dan kompleks. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting 

dalam Islam dengan banyaknya umat Islam di Indonesia, sehingga bahasa 

Arab adalah salah satu bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia 

dan Pesantren, dan merupakan bahasa terbaik Internasional kedua di dunia. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Sekolah sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan hendaknya 

memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dalam menerima semua 

anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, karena mereka memiliki 

hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Penyelenggaraan pendidikan 

inklusif menjadi keharusan bagi setiap negara sebagai perwujudan dari hasil 

konvensi dunia yang diawali dengan hak anak pada tahun 1989 dan konferensi 

dunia tentang pendidikan inklusif di Bangkok tahun 1991 yang menghasilkan 

pendidikan untuk semua.1 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) biasanya bersekolah di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. 

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu 

terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak 

berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum. Pola pendidikan 

seperti ini disebut pendidikan inklusi, Inklusi dapat dipandang sebagai suatu 

 

1Jayadi and Asep Supena, ‘Implementasi Pendidikan Inklusi Di SDN K1 Kabupaten 
Karawang’, AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 09.(1) January (2023), 725–736 
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>. 
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proses untuk menjawab dan merespon keragaman di antara semua individu 

melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat dan 

mengurangi eksklusi baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan. Inklusi 

melibatkan perubahan dan modifikasi isi, pendekatan, struktur dan strategi 

dalam sistem reguler dengan suatu visi bersama bahwa inklusi adalah 

tanggung jawab mendidik semua anak yang berada pada rentangan usia yang 

sama (UNESCO).  

Inklusi yaitu suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua 

warga sekolah memahami dan mengadopsinya. Pendidikan inklusif berkenaan 

dengan memberikan respon yang sesuai kepada spektrum yang luas dari 

kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun nonformal. 

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memperhatikan bagaimana 

mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon 

keragaman siswa. Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru 

dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya lebih 

sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada 

suatu problem.2 

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan 

penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan 

yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka peserta didik 

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 

peserta didik berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan 

dengan pengertian anak luar biasa. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah 

 

2Syaiful Bahri, ‘Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar’, Jurnal Ilmu 
Pendidikan, 2.6 (2022), 94–100 <https://doi.org/10.58578/arzusin.v2i6.703>. 
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anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda 

dengan anak pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus ini 

mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu 

mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

belajar masing-masing anak.3 

Keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya didukung oleh perhatian 

pemerintah melalui bantuan dana pendidikan dan fasilitas pendidikan lainnya 

yang sangat dibutuhkan oleh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, tetapi juga 

menyangkut kebijakan sekolah. Penerapan strategi pembelajaran juga 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Penerapan strategi 

yang kurang tepat dapat menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan gagal 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Sehingga hal tersebut menuntut pihak 

sekolah termasuk guru untuk melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan 

adanya strategi khusus dalam pembelajaran. Terlebih untuk pembelajaran 

Bahasa Arab sendiri, yang mana adalah bahasa asing di Indonesia. Ketika 

peserta didik atau siswa normal saja mengalami kendala dalam pembelajaran 

bahasa arab, terlebih lagi bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi jika 

menelaah kembali bahwa prinsip education for all, maka hal tersebut bukanlah 

mustahil karena mereka pun memiliki hak yang setara dengan peserta didik 

normal lainnya dalam hal pendidikan.  

Pendidikan inklusi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di 

Indonesia, baik dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan 

lanjutan. Sekolah Nurul Fikri merupakan salah satu sekolah inklusi nonformal 

yang berada di Makassar. Sudah tentu sekolah tersebut tidak menempatkan 

 

3Tryas Wardani Nurwan, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah 
Dasar’, JESS (Journal of Education on Social Science), 3.2 (2019), 201 
<https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>. 
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peserta didik berkebutuhan khusus secara marginal, karena semua anak 

menyatu dan menjadi bagian dari setiap kegiatan belajar mengajar. Terdapat 

berbagai jenis kategori peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah 

tersebut, salah satunya adalah anak penyandang disabilitas. Hal yang menarik 

dari Sekolah Nurul Fikri adalah sekolah ini mengajarkan bahasa arab sebagai 

mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang mana hanya di jadwalkan pada hari 

selasa dan jumat. Tujuan pembelajaran bahasa arab selain agar siswa 

menguasai bahasa itu sendiri, diharapkan juga bahasa arab yang dipelajari 

dapat mengantarkan peserta didik agar memahami agama Islam melalui Al-

Qur’an, Hadits dan kitab-kitab bahasa arab. Di samping itu dengan 

pembelajaran bahasa arab diharapkan dapat mendorong, membina dan 

membimbing peserta didik untuk mencintai bahasa Arab dalam rangka cinta 

kepada Al-Qur’an. Selain itu, proses pembelajaran di sekolah Nurul Fikri juga 

terbilang unik karena dalam pembelajarannya guru memadukan antara 

pendidikan sekolah formal dengan pendidikan sekolah alam. 

Khusus dalam pembelajaran bahasa arab, memang tidaklah mudah 

mengajarkan dan mengaplikasikan konsep-konsep materi pada Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (PDBK). Dalam kegiatan pembelajarannya, termasuk 

pembelajaran bahasa arab antara siswa normal (non berkebutuhan khusus) 

dan siswa berkebutuhan khusus tidak ada pembedaan. Yang mana 

permasalahan dalam proses pembelajaran sering kali terjadi karena 

keragaman kondisi siswa dalam satu kelas, tingkat pemahaman siswa yang 

berbeda-beda, maupun pemilihan metode dan strategi pembelajarannya yang 

kurang sesuai. 

Sehingga hal tersebut menuntut pihak penyelenggara pendidikan 

termasuk guru, guru pembimbing untuk melakukan perubahan maupun 
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penyesuaian dengan adanya strategi atau cara yang berbeda dalam 

penyampaian materi baik secara metodologi maupun kompetensi guru. 

Dengan harapan seluruh siswa baik siswa non berkebutuhan khusus maupun 

peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat menerima informasi dan 

mendorong kemampuannya secara optimal dalam setiap pembelajaran. 

Target pembelajaran bahasa arab di SMAIT Nurul Fikri belum tercapai 

permasalahannya yaitu karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki 

perbedaan karena biasanya di semester 1 siswa mencapai target  dan di 

semester 2 tidak atau bisa juga si A mencapai target di semester 1 dan 2. Akan 

tetapi, biasanya target peserta didik tidak tercapai karena waktu yang kurang 

biasanya karena banyak libur, ketidakhadiran murid, ketidakhadiran guru 

pembimbing khusus (GPK), murid banyak melakukan pelanggaran (misalnya 

makan pantangannya, banyak menggunakan hp, sering begadang). Apabila 

peserta didik melakukan pelanggaran, biasanya guru pendamping khusus 

butuh tenaga ekstra untuk mengajar. Ditambah lagi kalau bahasa Arab bukan 

bahasa yang biasa mereka gunakan, jadi membutuhkan waktu dan usaha yg 

lebih baik dari guru pendamping khusus maupun muridnya.4 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

penulis berasumsi, dengan mengetahui dinamika pelaksanaan pembelajaran 

yang menggabungkan antara peserta didik non berkebutuhan khusus dengan 

peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka fenomena ini menarik untuk 

diangkat menjadi judul penelitian yaitu “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar” agar dapat memperoleh informasi faktual tentang kajian 

pendidikan inklusi khususnya pada mata pelajaran bahasa arab dan 

 

4Wawancara dengan ustadzah Azizah Koordinator Program Inklusi SMA 
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diharapkan agar ditemukan perbaikan dan pengembangan manajemen 

pendidikan yang ada agar nantinya dapat memberikan layanan pendidikan 

yang relevan dengan karakteristik pendidikan inklusi. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menjadi batasan peneliti dalam melakukan penelitian 

agar lebih mempermudah peneliti sebelum melaksanakan pengumpulan dan 

interpretasi data. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: pertama, 

kondisi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar berdasarkan karakteristiknya. Kedua, strategi guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. 

Ketiga, faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya 

dalam memudahkan pemahaman pembaca agar terhindar dari terjadinya 

penafsiran ganda dari penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Strategi pembelajaran dilakukan agar peserta didik dapat menerima 

materi lebih efektif dan efisien. Pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab 

tidak bisa asal pilih, tetapi disesuaikan dengan kemahiran kebahasaan yang 

akan dipelajari. Pada umumnya, strategi pembelajaran yang tidak melibatkan 

peserta didik atau monoton akan membuat peserta didik tersebut merasa 



7 
 

 
 

jenuh dan tidak termotivasi dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak 

tercapai dengan baik.5 

Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari penelitian penulis adalah strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengajar bahasa Arab di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar. 

b. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang memiliki ciri yang 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami hambatan 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka membutuhkan kegiatan 

dan layanan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal 

Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia sudah mencapai 2,1 

juta orang pada tahun 2022 peserta didik berkebutuhan khusus merupakan 

jenis gangguan yang dapat terjadi pada siapa saja khususnya pada balita 

sehingga peran orang tua sangat diperlukan dalam mengamati pertumbuhan 

dan perkembangan anaknya, salah satunya, yaitu dengan mengidentifikasi 

atau mengenali jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Identifikasi 

anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat 

diketahui sedini mungkin sehingga selanjutnya orang tua dapat melakukan 

tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi anak yang 

teridentifikasi, dan dapat melakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

anak.6 

Dalam hal ini yang dimaksud peneliti adalah peserta didik berkebutuhan 

khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar. 

 

5T Sanwil and others, Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa SD/MI (Yayasan 
Penerbit Muhammad Zaini, 2021) <https://books.google.co.id/books?id=8ORJEAAAQBAJ>. 

6Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus Editor, 
Pipih Latifah, ed. by Pipih Latifah, 1st edn (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), h. 1. 
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c. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

Salah satu sekolah inklusi yang ada di Makassar adalah SMAIT Nurul 

Fikri terletak di jalan Meranti raya No. 1, Kel. Pandang, Kec. Panakukang, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah tersebut yang menjadi lokasi 

penelitian tesis ini. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan 

penelitian, yaitu pada peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMAIT 

Nurul Fikri Makassar. Jadi yang penulis maksud dengan strategi pembelajaran 

bahasa Arab bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri 

adalah suatu strategi yang diterapkan oleh guru bahasa Arab di dalam kelas 

dengan kegiatan pembelajaran bahasa Arab guna mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan. 

No  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1.  Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab 

Pemilihan strategi pembelajaran 

bahasa Arab tidak bisa asal pilih, 

tetapi disesuaikan dengan 

kemahiran kebahasaan yang 

akan dipelajari. Pada umumnya, 

strategi pembelajaran yang tidak 

melibatkan peserta didik atau 

monoton akan membuat peserta 

didik tersebut merasa jenuh dan 

tidak termotivasi dalam belajar, 

sehingga tujuan pembelajaran 

tidak tercapai dengan baik 

2.  Peserta didik berkebutuhan 

khusus (PDBK) 

Peserta Didik Berkebutuhan 

Khusus (PDBK) yang memiliki 
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ciri yang berbeda dengan anak-

anak pada umumnya, mereka 

mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan dan 

perkembangannya. Mereka 

membutuhkan kegiatan dan 

layanan yang khusus agar dapat 

mencapai perkembangan yang 

optimal 

3.  Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar 

 

Salah satu sekolah inklusi yang 

ada di Makassar adalah SMAIT 

Nurul Fikri terletak di jalan 

Meranti raya No. 1, Kel. Pandang, 

Kec. Panakukang, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka penulis merumuskan masalah penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar berdasarkan karakteristiknya?  

2. Bagaimana strategi guru dalam pembelajaran bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT 

Nurul Fikri Makassar?  
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3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran 

bahasa Arab bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar?  

D. Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan dalam penelitian 

ini, sangat penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu melihat hasil penelitian 

yang memiliki kesamaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan hasil penelitian, sehingga dapat menjamin orisinalitas penelitian 

ini. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Jurnal penelitian yang ditulis oleh Irma Rachmayanti dan Mochamad 

Arifin Alatas dengan judul “The Learning of Arabic Alphabets for Special Needs 

Students in Elementary School” Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pembelajaran huruf Arab pada siswa berkebutuhan khusus 

di SD Campurdarat Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa berkebutuhan khusus, dan 

dokumen. Hasil penelitian ini adalah gambaran pembelajaran huruf arab bagi 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Terdiri dari perencanaan 

pembelajaran antara lain ada silabus, dan RPP seperti sekolah pada umumnya. 

kemudian pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar dengan buku 

pegangan Islam sedangkan metode pembelajaran menggunakan metode 

abjad, tajwid, dan ceramah yang didominasi bahasa isyarat, sedangkan media 

pembelajaran meliputi kartu dan Juz ‘Amma. Yang terakhir evaluasi 

pembelajaran dengan melihat evaluasi proses dan hasil yang menunjukkan 
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peserta didik berkemampuan khusus dapat mengidentifikasi huruf Arab, 

namun mengalami kesulitan dalam pengucapan.7 

Demikian pula dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizka Harfiani, 

yang berjudul “Learning Tahfidzul Qur'an At The Extraordinary School 

"Sahabat Al-Qur'an" In Binjai” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pembelajaran Tahfidzul Qur'an di Sekolah Luar Biasa Islam Terpadu “Sahabat 

Al-Qur'an” yang terletak di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian 

lapangan. Teknik pengumpulan  data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif, dan 

uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini 

adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul 

Qur’an bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah, agar mereka dapat 

menjalankan kewajiban agamanya sebagai seorang muslim yang menjalani 

anak normal.8 

Kemudian berkaitan dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Alina 

Nicoleta Padurean, yang berjudul “Teaching English To Children With Special 

Educational Needs” penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode dan 

teknik yang paling tepat digunakan untuk Mengajar Bahasa Inggris kepada 

anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus dan untuk menentukan 

apakah mereka harus mengambil kursus bahasa asing di pendidikan umum 

atau dengan guru pembimbing khusus. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

 

7Mochamad Arifin Alatas Irma Rachmayantia, ‘The Learning of Arabic Alphabets for 
Special Needs Students in Elementary School’, 3 (2020), 79–94 
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiz.v3i2.11931>. 

8Rizka Harfiani, ‘Learning Tahfidzul Qur’an At the Extraordinary School “Sahabat Al-
Qur’an” in Binjai’, Proceeding International Seminar on Islamic Studies, 2.39 (2021), 1–12 
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/izdihar/index>. 



12 
 

 
 

kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

kuesioner. Hasil penelitian ini adalah didasarkan pada kuesioner yang 

diterapkan pada guru bahasa Inggris dan kuesioner yang dijawab oleh anak-

anak berkebutuhan pendidikan khusus dan anak-anak tanpa kesulitan belajar. 

Bahwa guru dapat mengajar anak-anak biasa secara bersamaan dengan anak-

anak berkebutuhan khusus, meskipun ini sulit untuk pendidikan anak-anak 

berkebutuhan khusus dalam pendidikan anak normal.9 

Berkaitan dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Indah 

Sholikhati , Muhaimi Mughni Prayogo, Joko Santoso dengan judul “The Effect 

of Distance Learning on Learning Outcomes of Children with Special Needs in 

Inclusive Schools in the New Normal” tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh bagi anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi di era kenormalan baru. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara online, dokumentasi, dan studi literatur terkait 

anak berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID 19. Analisis data kualitatif 

dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di sekolah dasar inklusi di 

Yogyakarta adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan 

memanfaatkan berbagai media pembelajaran baik menggunakan jaringan 

internet maupun tidak. segala bentuk ujian juga dilakukan secara online. Hasil 

dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar inklusi adalah 

pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara jarak jauh memberikan 

efek positif berupa peningkatan penguasaan kompetensi membaca, 

 

9Alina Nicoleta Padurean, ‘Teaching English to Children with Special Educational 
Needs’, Neofilolog, 3.58 (2022), 257–261 <https://doi.org/10.14746/n.2022.58.2.8>. 
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mendengar, menulis, dan berbicara bagi anak berkebutuhan khusus di masa 

pandemi Covid-19. Meskipun pembelajaran daring juga menemui beberapa 

kendala, namun guru tetap berupaya untuk meningkatkan efektifitas 

pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan 

bekerjasama dengan orang tua atau wali siswa.10 

Kemudian berkaitan dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Sugeng 

Susilo Adi, Frida Unsiah, Darin Fadhilah, dengan judul “Teaching Special 

Students: English Lessons for Deaf Students in Indonesian Special Junior High 

Schools” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan guru 

dalam mengajar bahasa Inggris bagi siswa tunarungu serta mendeskripsikan 

strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara 

dan lembar observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa 

tantangan seperti menarik perhatian siswa, memahami kata-kata dari gerakan 

bibir siswa, memberikan definisi dan contoh, membedakan kata-kata yang 

mirip dalam konteks yang berbeda, dan menyampaikan materi yang berkaitan 

dengan pengetahuan awal siswa. Berdasarkan pengalaman guru selama 

bertahun-tahun, untuk mengatasi tantangan tersebut, guru meminta peserta 

didik untuk selalu membawa kamus, menggunakan tanda alfabet, dan 

melambai atau menepuk bahu peserta didik untuk menarik perhatian mereka. 

Akhirnya, penelitian ini menyarankan penggunaan perangkat lunak kamus 

 

10Nur Sholikhati, Muhaimi Prayogo, and Joko Santoso, ‘The Effect of Distance Learning 
on Learning Outcomes of Children with Special Needs in Inclusive Schools in the New Normal’, 
IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies, 8.01 (2021), 145–154 
<https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2021.008.01.11>. 
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komputer, yang dapat menampilkan gambar kata dan penggunaan bahasa 

isyarat.11 

Berkaitan dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Hanif Cahyo Adi K. 

Kistoroa,b, Badrun K. Kartowagiran and dkk yang berjudul “Implementation of 

Islamic religious learning strategies in children with autism in Indonesia” tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalaman guru dalam menerapkan 

strategi pembelajaran agama Islam (IRLS) pada anak autis. Metode penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis. Partisipan adalah enam guru agama Islam dari dua sekolah 

luar biasa di Yogyakarta yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Metode wawancara mendalam dan observasi digunakan dalam 

teknik pengumpulan data. Metode analisis pengkodean, dengan tahapan 

organisasi data, membaca data, mengkode data, menentukan dan 

menghubungkan tema dengan deskripsi, dan menginterpretasikan data, 

digunakan untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa IRLS 

(Iteratively Reweighted Least Squares) dengan menyelesaikan masalah untuk 

anak autism memiliki tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Perencanaan dilakukan untuk menentukan persiapan yang harus 

dilakukan sebelum proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 

membaca dan menulis serta menginterpretasikan materi. Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. IRLS (Iteratively Reweighted Least Squares) yang dilakukan guru 

meliputi komunikasi dua arah, pengalaman yang memadai, dan keterampilan 

 

11Sugeng Susilo Adi, Frida Unsiah, and Darin Fadhilah, ‘Teaching Special Students: 
English Lessons for Deaf Students in Indonesian Special Junior High Schools’, International 
Journal of Education and Research, 5.12 (2017), 121–136. 
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inovasi. Strategi tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk 

mengurangi kendala dalam pembelajaran.12 

Dan berkaitan dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Endang 

Rusyani, Shintiya Erni Karyana, Budi Susetyo, Silmi Ridwan Putri yang 

berjudul “Think-Talk-Write Strategy to Improve the Ability to Compose 

Indonesian Sentence Structure in SLBN Cicendo Bandung, Indonesia” Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat apakah metode Think, Talk, Write, meningkatkan 

kemampuan anak tunarungu dalam menyusun struktur kalimat bahasa 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan desain one group pretest-posttest. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis. Penelitian ini dilakukan 

pada tujuh anak tunarungu kelas XI di Sekolah Luar Biasa di Cicendo, Bandung, 

Indonesia. Temuan hasil penelitian berdasarkan perbandingan skor pretest 

dan posttest menunjukkan peningkatan skor posttest yang lebih tinggi pada 

masing-masing aspek yaitu pada unsur Think, Talk, dan Writes. Bukti ini 

menunjukkan bahwa ketujuh subjek mampu memilih kata secara acak 

kemudian menyusun kata tersebut menjadi struktur kalimat dengan pola 

kalimat subjek-kata kerja-objek.13 

Berdasarkan Jurnal-Jurnal terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan dari beberapa rujukan jurnal yang telah dijelaskan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan yang ada 

adalah membahas tentang pendidikan inklusi dan pembelajaran untuk Peserta 

 

12Hanif Cahyo Adi K. Kistoro and others, ‘Implementation of Islamic Religious 
Learning Strategies in Children with Autism in Indonesia’, Specijalna Edukacija i Rehabilitacija, 
19.4 (2020), 227–246 <https://doi.org/10.5937/SPECEDREH19-28813>. 

13Endang Rusyani and others, ‘Think-Talk-Write Strategy to Improve the Ability to 
Compose Indonesian Sentence Structure in SLBN Cicendo Bandung, Indonesia’, Indonesian 
Journal of Educational Research and Technology, 1.3 (2021), 117–122 
<https://doi.org/10.17509/ijert.v1i3.39585>. 
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Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Sementara sisi perbedaan yang menjadi 

fokus penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa arab untuk Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus, atau sementara yang menjadi fokus penelitian kali ini 

adalah mata pelajaran Bahasa Arab. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar berdasarkan karakteristiknya. 

b. Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam pembelajaran bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar. 

c. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembelajaran bahasa Arab bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai akademis 

yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah keilmuannya, 

terkhusus dalam bidang ilmu bahasa Arab terkait dengan strategi 

pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK). 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan khususnya di SMAIT Nurul 

Fikri Makassar maupun khalayak luas. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat ataupun kegunaan dalam 

pemilihan strategi pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan peserta 

didik agar menumbuhkan minat dan hasil belajar yang sesuai dengan 

harapan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

1. Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi awalnya digunakan dalam ilmu perang, maksudnya 

menyusun dan membimbing alat-alat perang sedemikian rupa sehingga: 

kemenangan tercapai secepat-cepatnya dan korban yang terjadi sesedikit 

mungkin. Dalam membuat suatu siasat untuk mencapai tujuan, dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran orang juga suka menggunakan istilah strategi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) dikemukakan beberapa arti 

istilah strategi di antaranya: (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber 

daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan 

damai, (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh 

dalam perang, (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus. Tampaknya, pengertian istilah ini masih berkisar dalam 

lingkup ilmu perang.1 

Secara umum, strategi diartikan sebagai suatu cara atau kiat untuk 

bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. 

Istilah strategi ini sudah banyak diadopsi dan digunakan dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran. Bila dihubungkan dengan proses 

pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai cara atau pola umum kegiatan 

guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.2 

 

1R Yogica, A Muttaqiin, and R Fitri, Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, 
Model, Metode Pembelajaran (IRDH Book Publisher, 2020) 
<https://books.google.co.id/books?id=qCrxDwAAQBAJ>. 

2Olivia Cherly Wuwung, Strategi Pembelajaran & Kecerdasan Emosional (Scopindo 
Media Pustaka, 2020). 
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Ruang lingkup strategi pembelajaran mencakup keseluruhan cara untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran, mencakup pendekatan, metode, 

teknik pembelajaran dan seluruh aspek yang terkait erat dengan pencapaian 

tujuan ini. 

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 'learning', sering 

disamakan pula dengan istilah 'teaching' atau 'instruction'. Walaupun ada 

pendapat bahwa terjemahan ketiga istilah tersebut berbeda, namun dalam 

kajian ini tidak diperdebatkan. Pada intinya pembelajaran adalah aktivitas 

yang diciptakan agar terjadi proses belajar. Secara harfiah kata pembelajaran 

berasal dari kata "ajar", ditambahkan awalan "pe" dan akhiran "an" menjadi 

"pembelajaran", yang artinya proses, perbuatan, cara mengajar, atau 

mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran merupakan 

suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik, untuk 

menciptakan lingkungan belajar agar terjadi interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar sehingga terjadi proses belajar. 

Pembelajaran menunjukkan adanya interaksi dan proses, karena itu 

ditetapkan standar proses oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016. Standar proses ditetapkan bertujuan untuk mengatur agar 

proses pembelajaran terlaksana secara optimal. Standar proses merupakan 

kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan.3 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi tersebut harus dirancang sebelum 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. disesuaikan dengan kemahiran 

berbahasa yang akan dipelajari, kondisi kelas serta peserta didik, dan juga 

segala hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar tersebut. Hal ini 

 

3Prihantini, Strategi Pembelajaran Sekolah (Bumi Aksara, 2021), h. 16-17. 
<https://books.google.co.id/books?id=K-QhEAAAQBAJ>. 
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dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah rencana, cara-cara, 

serta sarana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar 

mulai pembukaan hingga penutup dengan memperhatikan situasi dan kondisi, 

sumber belajar, kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan 

penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber 

belajar seluruhnya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Tujuan 

pembelajaran harus ditetapkan terlebih dahulu, karena tujuan merupakan roh 

dalam implementasi suatu strategi.4 

Dengan demikian, strategi pembelajaran diartikan sebagai pendekatan 

dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan mata pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang telah ditentukan, secara efektif 

dan efisien. Dapat disimpulkan pula bahwa strategi pembelajaran adalah 

serangkaian tindakan strategis guru dalam merealisasikan perwujudan 

kegiatan pembelajaran aktual yang efektif dan efisien. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa resmi negara-

negara di kawasan Urubah, yakni kawasan yang meliputi dua puluh satu 

negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab. Selain itu, bahasa Arab dipakai 

sebagai bahasa resmi Islamic World League (Rabithah Alam Islami) dan 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan empat puluh lima 

negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 

seperti Indonesia. Sejak 1970, bahasa Arab merupakan bahasa resmi kelima di 

 

4Sanwil and others, Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa SD/MI (Yayasan Penerbit: 
Muhammad Zaini, 2021). 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, bahasa Arab juga dipakai 

sebagai bahasa resmi Organisasi Persatuan Afrika. Dengan demikian, bahasa 

Arab merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh berbagai bangsa 

di dunia. Di samping itu, bahasa Arab juga merupakan bahasa ilmu 

pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama Islam.5 

Bahasa Arab adalah bahasa yang tidak dapat dipisahkan dari Islam. 

Bahasa ini sering dikatakan sebagai bahasa Alqur'an yang diturunkan dengan 

bahasa Arab (Surah Yusuf: 1). Oleh karena itu, bahasa Arab sering pula 

dikatakan sebagai bahasa Islam karena sumber hukum Islam adalah Al-qur'an 

dan As-Sunnah. Pelaksanaan salat, baik salat wajib maupun sunnah, juga harus 

dilakukan dengan bahasa Arab. Salat tidak sah apabila dilakukan dengan 

bahasa lain, selain bahasa Arab. Demikian juga doa-doa yang diajarkan oleh 

Rasulullah juga berbahasa Arab, apalagi banyak juga doa yang diambil dari Al-

qur'an. Berbagai ilmu agama Islam yang meliputi tafsir, fikih, ushul fikih, 

ushuludin, hadis, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan agama Islam pada 

umumnya juga ditulis dalam bahasa Arab. Meskipun Al-qur'an dan As-Sunnah 

serta buku-buku ilmu agama Islam telah diterjemahkan ke berbagai macam 

bahasa, seseorang belum dapat dikatakan ‘alim atau berpengetahuan luas 

tentang masalah-masalah agama islam kalau tidak menguasai bahasa Arab.6 

 Bahasa  Arab  adalah  salah  satu  mata  pelajaran  yang  dipelajari  pada  

semua  tingkat madrasah  maupun  pesantren  atau  lembaga  sekolah  yang  

memiliki  jadwal  pembelajaran  bahasa arab yang nantinya akan diterapkan 

kepada setiap tingkat atau jenjang kelas yang ada di sekolah. Karena  kita  

 

5Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab Dalam Bahasa Indonesia (yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2018) <https://books.google.co.id/books?id=IFdaDwAAQBAJ>. 

6Syamsul Hadi, Kata-Kata Arab Dalam Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2018), h. 1. <https://books.google.co.id/books?id=IFdaDwAAQBAJ>. 
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mendiami  negara  Indonesia  yang  berkomunikasi  menggunakan  bahasa  

Indonesia maka  tentunya  bahasa  Arab  termasuk  ke  dalam  bahasa  yang  

asing,  Dalam  usaha  mempelajari bahasa  asing  tersebut  maka  seseorang  

harus  berusaha  keras  untuk  menguasai  apa  yang terdapat  di  dalam  bahasa  

tersebut.  Bahkan  seseorang  yang  mempelajari  bahasa  asingpun  tidak luput 

dari mempelajari unsur kebudayaannya. Dalam ruang lingkup sekolah yang 

terdapat jadwal mata pelajaran bahasa  arab, sering kali  bahasa arab  menjadi 

mata pelajaran  yang paling banyak di takuti oleh para pelajar atau santri, 

mereka menganggap bahwa bahasa arab adalah pelajaran yang rumit, bingung 

dan membosankan.7 

Bahasa Arab di Indonesia, jika kita melihat gejala penggunaannya di 

masyarakat, bisa menjadi bahasa asing, bisa juga menjadi bahasa kedua. Bagi 

lingkungan dan masyarakat umumnya bahasa arab adalah bahasa asing, 

karena bukan merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Ini dapat kita 

saksikan di sekolah-sekolah Islam umumnya mulai dari Taman kanak-kanak 

sampai perguruan tinggi. Bahasa arab diposisikan sebagai bahasa asing, 

termasuk kedudukannya dalam kurikulum. Hal lain yang dapat dijadikan 

indikator keasingannya di sekolah-sekolah adalah bahwa bahasa arab tidak 

digunakan sebagai bahasa pengantar pelajaran, tetapi sebagai materi 

pelajaran.8 

Jadi pembelajaran bahasa arab adalah suatu upaya membelajarkan 

siswa untuk belajar bahasa arab dengan guru sebagai fasilitator dengan 

mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin 

 

7Nafsiah Hafidzoh Rahman and others, ‘Pengaruh Media Flashcard Dalam 
Meningkatkan Daya Ingat Siswa Pada Materi Mufrodat Bahasa Arab’, Jurnal Tahsinia, 2.2 
(2021), 99–106 <https://doi.org/10.57171/jt.v2i2.296>. 

8Chaaedar Alwasilah, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 56-57.   



23 
 

 
 

dicapai yaitu menguasai ilmu bahasa dan kemahiran bahasa arab, seperti 

memahami materi-materi bahasa arab, membuat kalimat dalam bahasa arab, 

dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu meliputi guru, siswa, 

metode, strategi, media, sarana dan prasarana, serta lingkungan. 

2. Ciri-Ciri Strategi Pembelajaran 

Keberhasilan dari sebuah pembelajaran tidaklah lepas dari peran serta 

kemampuan dari seorang guru di dalam mengembangkan strategi-strategi 

pembelajaran yang arahnya kepada peningkatan belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar. Dalam mengembangkan suatu strategi pembelajaran yang 

efektif maka setiap guru diharuskan memiliki cara-cara untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut dalam proses belajar 

mengajar. Adapun ciri-ciri strategi pembelajaran sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa (Students Centered Approach) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang efektif biasanya berpusat pada siswa, dengan 

memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Pendekatan ini 

mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi 

aktif dalam proses pembelajaran dan belajar lebih efektif. 

b. Strategi pembelajaran yang berpusat pada guru (Teacher Centered 

Approach) merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru memegang 

peran sentral dalam proses pembelajaran. Guru dianggap sebagai sumber 

utama informasi dan pengetahuan, sedangkan siswa dianggap sebagai 

penerima informasi dan pengetahuan tersebut. Pada pendekatan ini, guru 

biasanya bertindak sebagai pemimpin kelas dan memegang kendali penuh 

atas proses pembelajaran penuh atas proses pembelajaran. Guru sering kali 

memberikan pengajaran yang bersifat one-way, di mana informasi 

disampaikan secara verbal atau tulisan dari guru ke siswa, dan siswa 
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diharapkan untuk menghafal, memahami dan menguasai materi yang 

disampaikan. 

c. Menerapkan berbagai strategi dan metode merupakan Pendekatan 

pembelajaran yang efektif tidak hanya menerapkan satu strategi atau 

metode, namun mengombinasikan beberapa strategi dan metode 

pembelajaran yang berbeda, seperti diskusi kelompok, simulasi, 

demonstrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu siswa dapat memperoleh 

pemahaman terbaik dan mendalam tentang materi pembelajaran. 

d. Pendekatan atau Strategi Inkuiri Pendekatan yang menekankan pada 

metode ilmiah dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. 

Siswa dipandang sebagai peneliti, dan proses pembelajaran dilakukan 

dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu siswa, mendorong mereka 

untuk mengamati, mengumpulkan data, menguji hipotesis, serta menarik 

kesimpulan. 

e. Pendekatan atau Strategi saintifik (Scientific Approach) Pendekatan 

saintifik adalah suatu cara yang digunaka untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan atau masalah dengan cara sistematis dan objektif. Pendekatan 

ini biasanya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi juga dapat 

diterapkan pada bidang-bidang lain seperti ilmu sosial atau kesehatan.9 

3. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

a. Pembelajaran Kontekstual atau CTL (Contextual Teaching and 

Learning) 

Pembelajaran Kontekstual atau CTL (Contextual Teaching and 

Learning) merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara 

 

9A Kurniawan and others, Strategi Pembelajaran (Global Eksekutif Teknologi, 2023), 
h. 171. <https://books.google.co.id/books?id=iui3EAAAQBAJ>. 
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nyata sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi 

dalam kehidupan sehari-hari. menurut Sanjaya, CTL adalah suatu konsep 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara 

penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa CTL adalah 

pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata di dalam kelas untuk 

menghubungkan antara pengetahuan yang ada untuk diterapkan dalam 

kehidupan nyata.10 

Dan pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa 

aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab 

siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan 

mengaitkannya dengan dunia nyata.11 

b. Pembelajaran Kooperatif atau CL (Cooperative Learning).  

Menurut Solihatin dan Raharjo, kooperatif adalah suatu sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur, dimana keberhasilan kerja sama sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak 

lama, pada saat guru mendorong para siswa untuk melakukan kerjasama 

dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman 

sebaya (peer teaching). Dalam melakukan proses belajar-mengajar guru tidak 

 

10Hari Ariyanti and Syarifah, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam 
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Mts Nurul Muttaqin Simpang Tiga’, 
Al-Mu’Arrib: Journal of Arabic Education, 1.1 (2021), 45–55 <https://doi.org/10.32923/al-
muarrib.v1i1.2080>. 

11Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011).  
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lagi mendominasi, siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang 

lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka.12 

Dalam pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai 

fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman 

yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan 

pengetahuan pada siswa, tetapi harus membangun pengetahuan dalam 

pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini merupakan kesempatan bagi 

siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri.13 

Dalam proses belajar mengajar diharapkan adanya komunikasi antar 

arah yang memungkinkan akan terjadinya aktivitas dan kreativitas yang 

diharapkan. Jadi, hal yang menarik dari Strategi Kooperatif adalah harapan 

selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu berupa peningkatan prestasi 

belajar peserta didik (student achievement) juga mempunyai dampak 

pengiring seperti relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang 

dianggap lemah, harga diri, norma akademik, penghargaan terhadap waktu, 

dan rasa solidaritas.14 

c. PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan)  

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan. Pembelajaran yang aktif dimaksudkan dalam pembelajaran 

guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif 

 

12Ariyanti and Syarifah‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Mts Nurul Muttaqin Simpang Tiga’, Al-Mu’Arrib: 
Journal of Arabic Education, 1.1 (2021). 

13Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Satnadar Proses Pendidikan 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 202.  

14Atho’ Fahmi Mubarok, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Anak Berkebutuhan 
Khusus (Disabilitas Intelektual) Di Sekolah Harapan Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta’, 
2021, 1–23 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48465>. 
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bertanya mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Kreatif 

dimaksudkan guru menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam 

sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Selain itu siswa 

mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 

Efektif yaitu menghasilkan apa yang harus dikuasai setelah pembelajaran 

berlangsung, menyenangkan berarti tercipta suasana belajar mengajar yang 

membuat siswa senang sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara 

penuh pada pelajaran. 

Ciri PAKEM Menggunakan multi metode, multi media: a) Praktek dan 

bekerja dalam tim; b) Memanfaatkan lingkungan sekitar; c) Pembelajaran di 

dalam dan di luar kelas; d) Multi aspek (logika, praktika, etika). Pengertian 

PAKEM dapat dilihat dari dua segi :  

1) Dari segi guru.  

PAKEM adalah pembelajaran yang aktif bahwa seorang guru harus 

memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, memanfaatkan modalitas belajar siswa baik yang 

visual, auditorial dan kinestetik dalam pembelajaran. Kreatif dimaksudkan 

adalah seorang guru bisa mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat 

alat bantu belajar yang sederhana dan lain-lain. Efektif yaitu seorang guru 

dalam proses pembelajaran harus mampu mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Menyenangkan maksudnya bahwa dalam proses 

pembelajaran seorang guru diharapkan tidak membuat siswa takut salah, 

takut ditertawakan, takut dianggap sepele dengan diselingi kegiatan bermain 

atau kegiatan yang lain yang membuat anak merasa senang dalam belajar.15  

 

15Ariyanti and Syarifah, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Mts Nurul Muttaqin Simpang Tiga’, Al-Mu’Arrib: 
Journal of Arabic Education, 1.1 (2021).  
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2) Dari segi siswa.  

PAKEM adalah pembelajaran yang aktif bahwa siswa aktif bertanya, 

mengemukakan pendapat, merespon gagasan orang lain dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam hal ini siswa tidak ingin menjadi penonton, melainkan 

ikut aktif dalam pembelajaran dengan selalu mencoba hal-hal baru yang 

menantang, sehingga siswa menjadi aktif dan tidak pasif. Kreatif dimaksudkan 

bahwa siswa bisa merancang atau membuat hasil karya, seperti menulis, 

mengarang, melukis atau yang lainnya yang membuat anak kreatif. Dalam hal 

ini siswa tidak mudah putus asa dan puas dengan hasil kerjanya, sehingga 

siswa ingin mencoba dan membuat inovasi baru. Efektif maksudnya adalah 

siswa dibiasakan menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan mengajak siswa 

langsung ke sumber belajar dengan memanfaatkan alat peraga yang ada, 

sehingga pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Menyenangkan yaitu dalam proses pembelajaran harus 

membuat anak asyik dan nyaman, dengan mensetting ruang kelas yang 

menarik, memajang hasil belajar anak di kelas, anak didekatkan ke dunia 

nyata, sehingga anak asyik belajar. Bagi siswa yang berprestasi, guru 

memberikan penghargaan atas prestasinya. Hal ini membuat anak tertantang 

sehingga pembelajaran tidak membosankan.16 

PAKEM merupakan strategi pembelajaran dan menjadi pedoman 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

pelaksanaan pembelajaran PAKEM, diharapkan berkembangnya berbagai 

macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang parsitipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam strategi 

 

16Ariyanti and Syarifah, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Mts Nurul Muttaqin Simpang Tiga’, Al-Mu’Arrib: 
Journal of Arabic Education, 1.1 (2021). 
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PAKEM ini, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan, 

membuat karya, gagasan, pendapat, ide atas hasil penemuannya dan usahanya 

sendiri dan bukan dari gurunya.17 

Adapun strategi guru dalam mengajar kelas inklusi yaitu guru 

menyampaikan materi pelajaran yang diselingi dengan sedikit permainan. Hal 

ini dikarenakan siswa kelas inklusi cenderung memiliki tingkat konsentrasi 

yang di bawah ratar-rata. Teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru kelas 

dengan cara mengurangi kompetensi bagi kelas inklusi serta menurunkan 

tingkat materi bagi siswa. Adapun strategi atau metode yang biasa dilakukan 

guru seperti tanya jawab, diskusi yang dikemas menggunakan teknik-teknik 

yang dimiliki oleh guru kelas itu sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta 

didiknya serta penataan tempat duduk yang dibuat melingkar dan 

mengelompok.18 

Pertama, Model pembelajaran inklusi yang dilakukan guru yaitu model 

klasikal Dimana siswa normal digabung dengan Siswa berkebutuhan khusus 

dalam Menerima pelajaran serta model Individual yaitu dengan memberikan 

Bimbingan individual dan jam belajar Tambahan, Kedua, strategi guru dalam 

Pembelajaran inklusi diantaranya Mengatur posisi tempat duduk serta 

Menggunakan metode yang menjadikan Siswa aktif di kelas. Guru juga 

melakukan Semacam games/permainan dan juga Menyanyi agar siswa tidak 

merasa jenuh, Ketiga, dalam pelaksanaan sekolah inklusi diantaranya 

kurangnya tenaga pengajar/guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

 

17Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 322.  

18Norma Yunaini, ‘Model Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting 
Pendidikan Inklusi’, Journal Of Elementary School Education (JOuESE), 1.1 (2021), 18–25 
<https://doi.org/10.52657/jouese.v1i1.1326>. 
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psikologi atau dari Pendidikan Luar Biasa serta masih terbatasnya sarana 

prasarana yang dimiliki.19 

B. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus  

Menjadi anak yang berbeda dengan anak pada umumnya bukanlah hal 

yang mudah karena perbedaan ini membuat seorang anak merasa sedih, 

sendiri, merasa tidak sama dengan anak-anak yang lain bahkan tidak pernah 

ingin dilahirkan berbeda. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan 

kepribadian anak seperti munculnya rasa kurang percaya diri, merasa 

dikucilkan oleh teman-temannya ataupun merasa diremehkan dan dianggap 

tidak berdaya. Tentu saja hal ini menjadi perhatian kita semua. Perlunya 

mereka diberi penguatan, pendampingan agar memahami bahwa menjadi 

berbeda bukanlah hal yang harus menjadi hambatan karena justru dari sisi 

yang lain menjadi anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang spesial 

dan menarik karena mereka juga memiliki berbagai potensi yang 

dianugerahkan Allah sebagai bekal mereka hidup. Hal ini tentulah tidak 

mudah, karena anak berkebutuhan khusus dilahirkan dengan membawa 

beberapa keterbatasan baik secara fisik maupun secara psikologis yang 

membuat mereka tidak mampu menerima informasi melalui normal sense, 

tidak mampu mengekpresikan diri mereka, atau memproses informasi terlalu 

lambat atau terlalu cepat. Mereka membutuhkan adaptasi khusus melalui 

program pendidikan khusus yang perlu diajarkan sedini mungkin agar tidak 

 

19Agung Windi Aulia, Nugroho and Lia Mareza, ‘Model Dan Strategi Pembelajaran 
Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi’, Jurnal Pendidikan Dasar 
Perkhasa, 2.2 (2016), 145–56 <https://www.neliti.com/id/publications/271612/model-dan-
strategi-pembelajaran-anak-berkebutuhan-khusus-dalam-setting-pendidika>. 
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lagi kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan di lingkungan sosial di mana 

mereka tinggal.20 

Peserta Didik berkebutuhan khusus (sebelumnya dikenal sebagai anak 

luar biasa) adalah anak yang memerlukan pendidikan dan pelayanan khusus 

agar dapat mencapai potensi dirinya sebagai manusia seutuhnya. Kata luar 

biasa merupakan julukan atau label dalam ranah pendidikan bagi orang yang 

memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan 

yang tidak wajar seperti orang normal pada umumnya. Peserta didik 

berkebutuhan khusus, baik di rumah maupun di sekolah, membutuhkan 

perhatian dan kasih sayang yang lebih. Ciri-ciri ini terjadi karena mereka 

memiliki pola pertumbuhan kuat yang berbeda dan Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (dulu disebut sebagai anak luar biasa) didefinisikan 

sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk 

mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia 

pendidikan, kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang 

memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan 

yang tidak alami seperti orang normal pada umumnya. Menurut Aqila Smart, 

bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak pada umumnya.21 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anak yang secara signifikan 

(bermakna) mengalami kelainan, masalah, dan/atau penyimpangan baik fisik, 

sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku atau gabungan dalam 

proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak 

 

20Ni’matuzahro, Sri Retno Yuliani, Psikologi Dan Intervensi Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus, Cetakan Pertama (Malang: UMM Press, 2021), h. 1.  
<https://books.google.co.id/books?id=vDpTEAAAQBAJ>. 

21Salma Halidu, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (NTB: Penerbit P4I, 2022), h. 
3-4. <https://books.google.co.id/books?id=C-98EAAAQBAJ>. 
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lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 

Anak berkebutuhan khusus sering disebut anak yang abnormal. Kata 

abnormal terdiri dari kata benda norm yang maknanya ukuran ditambah 

dengan akhiran al yang menunjukkan kata sifat. Normal berarti sesuai dengan 

ukuran, adapun awalan ab menunjukkan keluar atau penyimpangan. Kata 

abnormal mempunyai arti keluar atau menyimpang dari yang normal, artinya 

berbeda dari rata-rata atau kebanyakan orang.22 Pada saat ini, di tahun 2023 

peserta didik berkebutuhan khusus di kenal dengan nama Insan 

Berkemampuan Khusus.  

2. Kategori Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

a. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bersifat Sementara (Temporer) 

Berkebutuhan khusus dalam waktu singkat anak-anak yang 

menghadapi keadaan lingkungan yang menghambat belajar dan tumbuh 

kembangnya. Misalnya, seorang anak yang menderita gangguan emosi akibat 

diperkosa mungkin tidak dapat memahami makna dari peristiwa traumatis 

itu: meskipun demikian, jika anak ini tidak diberikan perawatan yang tepat, 

pengalaman traumatis tersebut dapat menjadi permanen. Ini adalah layanan 

pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti pengajaran yang 

disesuaikan dengan tantangan yang mereka hadapi, meskipun anak-anak ini 

tidak perlu bersekolah di sekolah luar biasa. Banyak anak di sekolah memiliki 

kebutuhan khusus sementara, dan sebagai akibatnya, mereka memerlukan 

pendidikan yang disesuaikan, yang disebut sebagai pendidikan kebutuhan 

khusus. 

 

22Irdamurni, Pendidikan Inklusif: Solusi Dalam Mendidik Anak 
Berkebutuhan Khusus (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 24. 
<https://books.google.co.id/books?id=F_72DwAAQBAJ>. 
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Contoh lain adalah seorang peserta didik sekolah dasar tahun pertama 

yang hidup di dunia bahasa dua titik di sekolah. Anak pertama mereka berlatar 

belakang Indonesia, sedangkan anak laki-lakinya berbahasa Jawa, Sunda, Bali, 

dan Madura. Kondisi seperti ini mungkin akan menyulitkan anak-anak untuk 

belajar membaca bahasa Indonesia awal, yang dapat diklasifikasikan sebagai 

anak berkebutuhan khusus sementara atau temporer. Akibatnya diperlukan 

pelayanan pendidikan khusus atau pendidikan khusus. Anak ini dapat menjadi 

anak berkebutuhan khusus permanen jika hambatan belajar membaca 

tersebut tidak diatasi. Anak berkebutuhan khusus temporer memiliki ciri-ciri 

seperti sulit menyesuaikan diri karena sering mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga, sulit berkonsentrasi karena sering mendapat perlakuan kasar 

dari orang tuanya, kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat 

kesalahan guru dalam mengajar, dan anak yang mengalami trauma bencana 

alam.23 

b. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bersifat Tetap (Permanen) 

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak anak 

yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat 

internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang 

kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan 

kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-

komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak 

berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak 

Penyandang kecacatan. 

Istilah peserta didik berkebutuhan khusus bukan merupakan 

terjemahan atau kata lain dari anak penyandang cacat, tetapi anak 

 

23Salma Halidu, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (NTB: Penerbit P4I, 2022), h. 
4-5. 
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berkebutuhan khusus mencakup spektrum yang luas, yaitu meliputi anak 

berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen 

(penyandang cacat). Oleh karena itu, apabila menyebut anak berkebutuhan 

khusus selalu harus diikuti ungkapan termasuk anak penyandang cacat. Jadi, 

anak penyandang cacat merupakan bagian atau anggota dari anak 

berkebutuhan khusus Konsekuensi logisnya adalah lingkup garapan 

pendidikan kebutuhan khusus menjadi sangat luas, berbeda dengan lingkup 

garapan pendidikan khusus yang hanya menyangkut anak penyandang 

cacat.24 

3. Karakteristik Peserta Didik berkebutuhan khusus 

a. Peserta Didik Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah gangguan pada satu atau lebih proses psikologi 

dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau 

tertulis, yang diwujudkan dalam keadaan tidak sempurna mendengar, 

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

matematis, istilah tersebut mencakup kondisi seperti cacat persepsi, cedera 

otak, disfungsi otak minimal, disleksia dan afasia perkembangan.25 Kesulitan 

belajar adalah label yang diberikan kepada anak yang mengalaminya 

kegagalan dalam situasi belajar. Strategi pembelajaran yang diberikan kepada 

anak yang mengalami kesulitan belajar adalah dengan menyajikan kegiatan 

yang dapat merepresentasikan keterampilan gerak dan fungsi persepsi. 

b. Lamban Belajar (Slow Learner)  

 

24Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus Editor, 
Pipih Latifah, ed. by Pipih Latifah, 1st edn (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), h. 13-14. 

25Bandi Delphie, Dkk, Psikologi Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus 
(Yogyakarta, 2009), h. 134. 
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Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki kemampuan 

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

memiliki perkembangan yang lambat. Lamban belajar mengalami hambatan 

dalam berpikir, merespon rangsangan dan proses adaptasi sosial tetapi masih 

jauh lebih baik dari pada penderita tunagrahita.26 Penderita lamban berpikir 

cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk 

dapat menyelesaikan tugas akademik maupun non akademik. Dengan 

demikian anak lamban belajar cukup memerlukan pembelajaran khusus 

dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya. 

c. Peserta Didik Hiperaktif 

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

activity yang berarti aktif atau selalu bergerak, mengadakan eksplorasi serta 

respon terhadap rangsangan dari luar. Hiperaktif berarti individu yang 

memiliki aktivitas yang sangat tinggi dan cenderung tidak bertujuan dan 

cenderung bersifat negatif.27 Hiperaktif atau disebut juga dengan istilah 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) anak yang cenderung sering 

bergerak dan belum dapat duduk tenang di kursi, mudah frustasi dengan 

orang dan kebiasaan baru juga mudah terganggu.  

Berdasarkan penjelasan tersebut hiperaktif adalah suatu hambatan 

atau gangguan perilaku yang sangat berlebihan dan tidak bisa terkontrol 

dengan baik, tidak terarah sehingga anak yang memiliki gangguan cenderung 

tidak bisa memusatkan perhatiannya. 

d. Mengenal Anak Gangguan Penglihatan (Tunanetra) 

 

26Mukhtar Latif, Dkk, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Aplikasi 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 279. 

27Sugiarman dan Baihaqi, Memahami Dan Membantu Anak ADHD (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2006), h. 34. 
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Anak tunanetra (tunanetra) adalah anak yang memerlukan bantuan 

pendidikan dan penghidupan khusus. Layanan pendidikan khusus, terutama 

dalam membaca, menulis, dan berhitung, diperlukan bagi mereka. Bagi 

tunanetra diperlukan huruf Braille, dan bagi tunanetra diperlukan kaca 

pembesar atau cetakan berukuran besar, serta media yang dapat disentuh, 

didengar, atau diperluas. 

e. Mengenal Anak Gangguan Pendengaran (Tunarungu) 

Anak tunarungu adalah mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian 

pendengarannya dan tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Meski alat 

bantu dengar sudah disediakan, anak-anak tetap membutuhkan layanan 

pendidikan khusus. 

f. Mengenal Anak Gangguan Intelektual (Tunagrahita) 

Anak yang mengalami keterbelakangan mental (mental retardation) 

menghadapi hambatan dan memiliki keterbelakangan perkembangan mental-

intelektual di bawah rata-rata, sehingga sulit untuk menyelesaikan 

aktivitasnya. Layanan pendidikan khusus diperlukan untuk mereka. 

g. Mengenal Anak Gangguan Gerak Anggota Tubuh (Tunadaksa) 

Anak penyandang disabilitas fisik memiliki kelainan permanen atau 

disabilitas pada satu atau lebih anggota badan (tulang, sendi, otot). Mereka 

memiliki masalah mobilitas akibat kelemahan otot atau fungsi saraf otak yang 

buruk (cerebral palsy/CP). Dari segi fungsi fisik dan anatomi, pemahaman 

anak berkebutuhan khusus adalah mungkin. 

h. Mengenal Anak Gangguan Perilaku Dan Emosi (Tunalaras) 

Anak dengan gangguan perilaku (Tunalaras) adalah anak yang 

berperilaku menyimpang pada tingkat sedang, berat, dan sangat berat pada 

masa kanak-kanak dan remaja sebagai akibat dari gangguan perkembangan 
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emosi dan sosial atau keduanya, merugikan diri sendiri dan lingkungan, serta 

memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus untuk membantu mereka 

mencapai potensi penuh mereka. 

 

i. Mengenal Anak Gangguan Autisme 

Autisme berasal dari kata auto, yang berarti "sendirian", dan karenanya 

mengacu pada seorang anak yang tenggelam dalam dunianya sendiri. 

Interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial seringkali sulit dilakukan oleh anak 

autis. 

j. Anak Memiliki Kecerdasan Tinggi Dan Bakat Istimewa (Gifted And 

Tallented) 

Anak dengan potensi kognitif tinggi dan anak dengan bakat tertentu 

memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung Jawab terhadap tugas-

tugas yang berada di luar kemampuan anak lain seusianya. Layanan 

pendidikan khusus diperlukan untuk memaksimalkan potensinya.28 

4. Klasifikasi Jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

a. Kelainan Fisik 

Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih Organ 

tubuh tertentu Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik 

dan tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak 

berfungsinya anggota fisik terjadi pada: (a) alat indra fisik, misalnya kelainan 

pada indra pendengaran (tunarungu). kelainan pada indra penglihatan 

(tunanetra), kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara). (b) alat matorik 

tubuh, misalnya kelainan Otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan pada sistem 

saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik (cerebral palsy), 

 

28Salma Halidu, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (NTB: Penerbit P4I, 2022), h. 
6-8. 
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kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang ndak sempurna, misalnya 

lahir tanpa tangan/kaki, amputasi, dan lain-lain. Untuk kelainan pada alat 

motorik tubuh ini dikenal dalam kelompok tunadaksa.29 

b. Kelainan Mental 

Anak-anak dengan masalah mental mengalami kesulitan dalam 

berpikir kritis dan logistik dalam bereaksi terhadap lingkungan mereka. 

Penyakit jiwa dalam arti lebih (supernormal) dan kelainan jiwa dalam arti 

kurang (abnormal) dapat menyebar ke dua arah (subnormal). Masalah mental 

dalam arti anak lebih atau unggul menjadi: (a) anak yang dapat belajar dengan 

cepat (fast learner), (b) anak berbakat (gifted), dan (c) anak jenius, tergantung 

pada derajat pemandangannya (sangat berbakat). Anak yang termasuk dalam 

kategori mampu belajar dengan cepat jika indeks kecerdasannya berada pada 

kisaran 110-120, berbakat jika indeks kecerdasannya berada pada kisaran 

120-140, dan sangat berbakat atau jenius jika indeks kecerdasannya berada di 

atas 140. Anak dengan gangguan jiwa dalam arti kurang atau retardasi mental, 

yaitu anak yang telah diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi 

tetapi tingkat kemampuan yang rendah (di bawah normal) untuk 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, memerlukan bantuan atau 

pelayanan khusus, khususnya dalam bidang pendidikan dan bimbingan.30 

c. Kelainan Perilaku Sosial 

Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma 

sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka yang dikategorikan dalam 

 

29Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus Editor, Pipih Latifah, 
ed. by Pipih Latifah, 1st edn (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), h. 15. 

30Halidu, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (NTB: Penerbit P4I, 2022), h. 11. 
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kelainan perilaku sosial ini, misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok 

dengan lingkungan, pelanggaran hukum/ norma maupun kesopanan. 

Mackie (1957) mengemukakan bahwa anak yang termasuk dalam 

kategori kelainan perilaku sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat lingkungannya (dalam Kirk, 1970). Hal yang lebih penting dari itu 

semua adalah akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat 

merugikan diri sendiri maupun Orang lain, "A Behavior deviation is that 

behavior of a child which; (i) has a detrimental effect on his development and 

adjustment and/ or (ii) interferers with the lives of other people." (Kirk, 1970) 

sehingga perlu diupayakan tindakan pengendalian, baik yang bersifat 

preventif, kuratif, represif, maupun perseverasi terhadapnya. Asal usul 

gangguan perilaku diklasifikasikan menjadi dua kategori: (1) keterbelakangan 

emosional, yang didefinisikan sebagai perilaku menyimpang sebagai jenis 

gangguan emosional, dan (2) penalaran sosial, yang didefinisikan sebagai 

perilaku menyimpang sebagai perubahan penyesuaian sosial akibat dengan 

karakter fungsionalnya.31 

5. Etiologi dan Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(Pendidikan Inklusif Atau Inklusi) 

Informasi tentang variabel yang menyebabkan kelainan pada manusia 

sangat beragam meskipun demikian, kelainan dapat dikategorikan ke dalam 

tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya: sebelum lahir (prenatal), selama 

kelahiran (neonatal), dan setelah lahir (postnatal). Kelainan neonatus adalah 

kelainan yang timbul pada saat kelahiran anak Anak yang lahir lebih awal 

(prematur), dengan penggunaan alat (tang verlossing). posisi bayi yang tidak 

 

31Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus Editor, Pipih Latifah, 
ed. by Pipih Latifah, 1st edn (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), h. 19-20. 
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tepat, analgesia dan anestesi, kelahiran kembar, hipoksia, atau karena 

kesehatan anak yang bersangkutan adalah semua kemungkinan penyebab 

kelainan kelahiran. Kelainan yang muncul setelah anak lahir (postnatal), yaitu 

kelainan yang muncul setelah bayi lahir atau pada saat anak sedang 

berkembang. Infeksi, luka, bahan kimia, kekurangan yang menyebabkan 

malnutrisi dan meningitis, stuip, dan faktor lainnya dapat menyebabkan 

kelainan setelah anak lahir.32 

Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus: 

a. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai muncul sejak tahun 1990 

ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan 

dengan pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. 

Pendidikan Inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, 

semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan 

ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Pendidikan inklusif 

yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah /Kelas dengan melibatkan 

seluruh peserta didik tanpa kecuali (PUS) meliputi: anak-anak yang memiliki 

perbedaan bahasa, anak-anak yang beresiko putus sekolah karena sakit, 

kekurangan gizi dan tidak berprestasi dengan baik, anak-anak yang berbeda 

agama, anak-anak penyandang HIV/Aids, dan anak-anak yang berusia sekolah 

tetapi tidak sekolah, mereka dididik dan diberikan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan cara yang ramah dan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi. 

b. Sejarah pendidikan PDBK menuju inklusif di dunia pada mulanya 

diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, 

Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy 

mengirimkan pakar- pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk 

 

32Salma Halidu, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (NTB: Penerbit P4I, 2022), h. 
12-13. 
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mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata 

cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam 

Ed.Act. 

c. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan 

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

bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua 

murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang 

layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para 

guru, agar anak-anak berhasil. 

d. Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen siswa. 

Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan 

peserta didik dengan menggunakan alat teknik yang sesuai untuk membuat 

keputusan pendidikan yang berkenan dengan penempatan dan program yang 

sesuai bagi peserta didik tersebut (kustawan). Dengan adanya asasmen, maka 

perencanaan pembelajaran dapat disusun berdasarkan karakter dan 

kemampuan siswa PDBK sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Guru tidak dapat membuat suatu perencanaan tanpa adanya 

hasil asesmen, dan kurikulum tidak akan bisa digunakan sesuai dengan 

kebutuhan siswa PDBK tanpa adanya assesmen pula seperti yang digunakan 

sunaryo bahwa perencanaan pembelajaran harus dibuat berdasarkan 

asesmen. 

e. Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki model pelayanan dalam 

pendidikan inklusif, namun dalam pelaksanaanya di serahkan kepada sekolah 

masing-masing dalam menjalankan pendidikan inklusif. Pemahaman yang 
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masih belum bisa menyeluruh dan melihat permasalahan yang ada di sekolah 

masing-masing, akhirnya ada tiga model layanan. Pertama yaitu model kelas 

terapi (Omisi). Kedua yaitu model kelas pendampingan (supstitusi). Ketiga 

yaitu model kelas inklusif (duplikasi dan modifikasi).33 Sekolah Nurul Fikri 

Makassar merupakan salah satu Sekolah Inklusif atau Inklusi dengan peserta 

didik yang berkebutuhan khusus.  

6. Model Pendidikan Inklusif di Indonesia 

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, 

model pendidikan inklusif lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan 

bahwa inklusi sama dengan mainstreaming, pendapat Vaughn, Bos & Schumn. 

Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan 

dengan berbagai model sebagai berikut: 

a. Kelas reguler (inklusi penuh): PDBK belajar bersama anak lain (normal) 

sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.  

b. Kelas reguler dengan cluster: PDBK belajar bersama anak lain (normal) di 

kelas reguler dalam kelompok khusus. 

c. Kelas reguler dengan pull out: Peserta Didik berkebutuhan khusus belajar 

bersama anak lain (normal) di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu 

tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru 

pembimbing khusus. 

d. Kelas reguler dengan cluster dan pull out: Peserta Didik berkebutuhan 

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

khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang 

sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 

 

33Endang Switri, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Surabaya: Penerbit Qiara 
Media, 2022), h. 22-24. <https://books.google.co.id/books?id=FJVyEAAAQBAJ>. 
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e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian: Peserta Didik berkebutuhan 

khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam 

bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas 

reguler). 

f. Kelas khusus penuh: Peserta Didik berkebutuhan khusus di tempatkan 

dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan 

inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di 

kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh), 

karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau 

ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi 

anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan 

lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi 

lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak 

memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke 

sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).34 

Setiap sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan 

diterapkan, terutama bergantung kepada: 

1. Peserta didik berkebutuhan khusus yang akan dilayani 

2. Jenis kelainan masing-masing anak 

3. Gradasi (tingkat) kelainan anak 

4. Ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan 

5. Sarana-prasarana yang tersedia 

7. Strategi Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Metode dan pendekatan jenis pendidikan yang dapat diberikan layanan 

pendidikan dengan segala permasalahan yang berbeda. Jadi karena itu Tak 

 

34Irdamurni, Pendidikan Inklusif: Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus 
(Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 20-21. 
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heran jika seorang pendidik memiliki strategi dan metode yang mendalam 

upaya untuk memberikan setiap siswa dengan pendidikan umum yang layak. 

Peserta didik berkebutuhan khusus biasanya mendapatkan pendidikan di 

berbagai setting karena lingkungan pendidikan untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus bervariasi dan dibandingkan dan pendidikan dengan 

anak normal tidak ada Tidak ada pengaturan tunggal yang dapat digunakan 

untuk semua anak dengan kebutuhan spesialisasi yang sama. Dalam kaitan ini, 

untuk pemilihan strategi, metode pendekatan dalam mengajar harus 

mempertimbangkan kondisi peserta didik.35 

Guru juga perlu mengadaptasi metode pengajaran agar sesuai dengan 

peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas. Sebagai contoh, 

sebelum kegiatan membaca, guru dapat memberi penjelasan makna kata-kata 

yang sulit terlebih dahulu.36 Ada beberapa pertanyaan yang perlu 

diperhatikan ketika merencanakan penggunaan strategi pembelajaran yang 

tepat bagi PDBK di kelas, misalnya:  

Apa yang diajarkan? Mengapa diajarkan? Bagaimana cara 

mengajarkan? Apa yang digunakan? Apa yang diketahui PDBK 

sebelum/setelah pembelajaran?  Bagaimana mengelola kegiatan 

pembelajaran? Bagaimana mengatur lingkungan pembelajaran? Apakah 

kegiatan dan lingkungan pembelajaran sesuai untuk semua peserta didik? 

Apakah semua peserta didik terlibat dalam pembelajaran? Bagaimana PDBK 

melakukan pembelajaran? Bagaimana PDBK menampilkan hasil 

pembelajaran? Apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan? Dalam kegiatan 

 

35Frieda Mangunsong, Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: 
Universitas Indonesia Press, 2009), h. 31. 

36Ranti Widiyanti, Farah Arriani, Agustiawati, Alifia Rizki, ‘Panduan Pelaksanaan 
Pendidikan Inklusif’, Edu Humaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 2.1 (2021), 50 
<https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>. 
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pembelajaran, guru harus menyesuaikan materi, metode dan alat 

pembelajaran, sehingga PDBK dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas 

bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Dengan kata lain, guru harus 

memperhatikan beberapa hal berikut ini. 

1) Guru harus menjelaskan hubungan apa yang telah diajarkan dengan apa 

yang akan diajarkan kepada peserta didik.  

2) Semua siswa termasuk PDBK harus diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan ide yang berhubungan dengan apa yang akan dipelajari.  

3) Pembelajaran harus berhubungan dan berkesinambungan dengan berbagai 

aktivitas.  

4) Semua peserta didik tanpa terkecuali harus diberi kesempatan untuk dapat 

memonitor dan meningkatkan usaha belajar mereka. Dengan kata lain, 

peserta didik dilatih untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok.  

5) Beberapa strategi seperti pemecahan masalah dan proses informasi dapat 

digunakan sebagai salah satu metode untuk belajar secara kooperatif dan 

kolaboratif.  

6) Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran melalui tutor sebaya.  

7) Guru mengadaptasikan pengajarannya sesuai pengetahuan dan kondisi 

siswa.  

8) Guru harus menghubungkan konsep-konsep materi ke dalam pengalaman 

anak sehari-hari.  

9) Seluruh anak diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berargumentasi 

dalam memecahkan suatu materi.  

10) Guru harus menghargai ide dari semua anak tanpa terkecuali.  

11) Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif.  
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12) Guru harus mengorganisasikan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai 

dengan kondisi. Sebagai contoh, peserta didik menjawab secara lisan 

karena mempunyai hambatan dalam menulis.  

13) Lingkungan kelas juga harus dikelola untuk mengakomodasikan anak-

anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya, anak dengan low vision harus 

duduk dekat cahaya lampu yang cukup agar anak belajar dengan nyaman 

atau kursi dimodifikasi untuk anak yang mengalami gangguan fisik 

tertentu. 

14) Guru kelas harus selalu berkoordinasi dengan guru pembimbing khusus 

dan staf lain yang menangani anak berkebutuhan khusus. 

8. Kurikulum Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Pembelajaran terkait cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan 

guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. 

Dalam hal ini guru diberikan keleluasaan dalam melakukan penyesuaian 

proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan 

kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Adaptasi lingkungan belajar 

berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran (dimana, kapan, dan 

bersama siapa pembelajaran dilakukan) termasuk ketersediaan alat bantu dan 

sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional peserta didik 

berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan model: 

a) Eskalasi/akselerasi: program percepatan dan perluasan dalam hal waktu 

dan penguasaan materi. Model ini terutama diterapkan bagi peserta didik 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta memiliki 

kecepatan belajar yang luar biasa.  
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b) Duplikasi: Model duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk PDBK 

sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang 

non-PDBK. Mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu berat sehingga 

masih dapat mengikuti kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan 

tersebut.  

c) Simplikasi atau modifikasi: kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan 

tanpa harus menghilangkan substansi, dan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan PDBK. Modifikasi dan penyederhanaan kurikulum dapat 

dilakukan dalam salah satu atau lebih dari hal-hal berikut, yaitu tujuan, isi, 

metode dan cara penilaian.  

d) Substitusi: beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu 

yang kurang lebih setara. Contoh kegiatan menggambar tidak perlu 

diberikan bagi anak dengan hambatan penglihatan, diganti dengan kegiatan 

lain yang setara, misalnya menyanyi, atau membuat patung dari bahan yang 

lunak. Contoh lain anak dengan hambatan pendengaran, mungkin tidak 

perlu mengikuti pelajaran ‘listening comprehension’ dan dapat digantikan 

dengan kegiatan lain yang setara, misalnya mengarang, atau menulis cerita 

e) Omisi: beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar 

ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta 

didik berkebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus 

yang bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen.37 

 

 

 

 

37Ranti Widiyanti Farah Arriani, Agustiawati, Alifia Rizki, ‘Panduan Pelaksanaan 
Pendidikan Inklusif’, Edu Humaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 2.1 (2022), 50 
<https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian 

metode penelitian diperlukan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam Tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dimana proses pengambilan data dilakukan di lapangan. Pada penelitian ini, 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif jenis 

analisis deskriptif. Karena data yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat 

keterangan-keterangan atau pemaparan dari suatu peristiwa yang diteliti.  

Dengan pendekatan ini peneliti terjun langsung ke lapangan (lokasi 

penelitian) yakni Sekolah Menengah Atas Nurul Fikri, Panakukang, Makassar. 

untuk mengamati tingkah, perilaku dan kondisi anak berkebutuhan khusus 

yang ada di kelas inklusi Sekolah Nurul Fikri. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, 

peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel atau sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan lebih 

menekankan pada makna.1 

 

1Sitti Mania Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir (Gowa, 
Sulawesi Selatan: pusaka almaida, 2020), h. 130. 
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Menurut Nana Syaodih penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individu maupun kelompok.2 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

yaitu, penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data 

mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan.3 

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hasil dari reduksi dan analisis 

atas data atau informasi yang diperoleh melalui proses observasi dan 

wawancara dengan beberapa pihak, yaitu kepada guru kelas, guru mata 

pelajaran bahasa Arab, guru pendamping khusus, serta wali dari salah satu 

anak berkebutuhan khusus kelas inklusi untuk mendapatkan informasi terkait 

hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab bagi anak 

berkebutuhan khusus di kelas inklusi serta keadaan atau kondisi dari anak 

berkebutuhan khusus yang ada di kelas inklusi Sekolah Nurul Fikri.  

Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong 

“Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.4 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu Sekolah Nurul Fikri yang 

beralamat di dalam kompleks kampus STIE AMKOP Makassar: Jalan Meranti, 

 

2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 60.  

3Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 6.  

4Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 4. 
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Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kode Pos 

(90231). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian memfokuskan pada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian, 

atau dengan kata lain, pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam menganalisis obyek yang akan diteliti sesuai dengan logika ilmu 

itu.5  

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah bagaimana peristiwa, bentuk, dan strategi guru dalam pembelajaran 

bahasa Arab dan faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran 

bahasa Arab terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT 

Nurul Fikri Makassar. Sedangkan pendekatan yang akan digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis 

digunakan peneliti untuk mengetahui karakter peserta didik yang akan diteliti 

dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam mengembangkan keterampilan belajar peserta didik. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan pendidikan yang 

merupakan pendekatan yang digunakan dalam berbagai ilmu-ilmu pendidikan 

dikarenakan objek utama dalam penelitian ini yaitu, strategi guru atau 

pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data adalah benda, orang atau tempat untuk 

mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan. Lofland dalam 

 

5John W Creswell, ‘Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Approachess’ (London: Sage Publication, 2007). 
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Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah “kata-kata” dan “tindakan”, selebihnya adalah data-data 

tambahan, seperti dokumen dan lain sebagainya.6 Sedangkan data yang 

dimaksud pada penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti, yaitu data asli hasil dari penelusuran sendiri secara langsung, bukan 

dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain pada waktu 

maupun cara tertentu.7  

Data primer yang dimaksud oleh peneliti adalah catatan hasil 

wawancara yang diperoleh dari informan secara langsung dari nara sumber, 

yang terdiri dari beberapa orang atau informan yang dianggap memiliki 

relevansi dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini adalah guru 

bahasa Arab dan guru pembimbing khusus, dan koordinator departemen 

pengembangan inklusi Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang dimaksud oleh peneliti adalah data-data pustaka 

yang mempunyai relevansi dan menunjang penelitian ini, data yang diambil 

dari sumber lain, seperti data dari orang lain, atau dari dokumen.8 Sumber 

data sekunder seperti: seperti hasil catatan wawancara dengan guru, buku 

yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus dan buku bahasa 

 

6Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 157. 

7Asep Kumiawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdkarya, 
2018), h. 227. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 410. 
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arab, dan hasil catatan di lapangan serta data lainnya yang bisa dijadikan 

sebagai data perlengkapan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara 

dan dari berbagai sumber. Dilihat dari caranya metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya, sesuai 

unit analisis dari penelitiannya, serta fenomena yang akan diamatinya. 

Mempertimbangkan dua aspek tersebut, peneliti harus masuk kelapangan, ke 

dalam kehidupan nyata tempat seluruh fenomena yang sesuai dengan fokus 

penelitiannya itu, benar-benar terjadi. Ada kalanya fenomena itu menjadi 

gejala umum dari sebuah komunitas sosial yang sangat besar, satu kota, 

kabupaten bahkan mungkin satu provinsi. Dalam konteks ini, peneliti boleh 

mengamati fenomena yang menjadi fokus pengamatannya pada sebagian unit 

analisis, dan tidak perlu memasuki seluruhnya.9 

Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap 

objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya 

dalam mengumpulkan data penelitian. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat 

penelitian dan mengamati keadaan sekolah, kegiatan yang berlangsung di 

sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung.10 

 

9Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2020), h. 168.   

10Imam Gunawan, Metode Peneitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarata: Bumi 
Aksara, 2014), h. 105. 
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Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi langsung yaitu 

dengan mendatangi lokasi penelitian langsung di Sekolah Nurul Fikri di 

Meranti, Panakukang, Makassar. Peneliti mengamati dan mencatat kegiatan 

yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi dari Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

secara mendalam, sistematis, faktual tentang kondisi anak berkebutuhan 

khusus di kelas inklusi Sekolah Nurul Fikri di Meranti, Panakukang, Makassar. 

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi tidak langsung dengan 

mengamati dan mencatat kegiatan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus melalui video pembelajaran 

dan proses terapi anak berkebutuhan khusus kelas inklusi Sekolah Nurul Fikri 

di Meranti, Panakukang, Makassar.  

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering 

digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan telepon. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan 

pendapat/persepsi secara mendalam seseorang terhadap permasalahan yang 

diteliti apabila respondennya/informannya kecil atau sedikit.11 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang sangat 

populer dalam penelitian kualitatif, bahkan data yang hakikatnya bisa 

diperoleh dengan observasi, terkadang peneliti mencari jalan pintas dengan 

wawancara, padahal bisa saja peneliti dibohongi oleh informannya. Oleh sebab 

itu, dalam penelitian fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus, teknik 

atau metode pengumpulan data yang paling objektif adalah observasi, 

 

11Sitti Mania dan Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 84.   



54 
 

 
 

sedangkan wawancara dengan informan hanya untuk mempertegas dan 

memperluas data, khususnya tentang fenomena yang tidak teramati oleh 

peneliti tetapi dipastikan oleh informan bahwa fenomena tersebut masih eksis 

dan masih sering dilakukan masyarakat.12 

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada 

Kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, guru pendamping khusus dan 

peserta didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar. Dalam 

teknik wawancara terstruktur, yakni dengan menyiapkan pedoman 

wawancara yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian, juga sebagai penguat atas hasil observasi yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah 

siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau 

menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan 

kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain. Dalam 

mengumpulkan data, digunakan pedoman atau format dokumentasi yang 

sudah dipersiapkan oleh pengumpul data. Jelasnya, penggunaan teknik 

dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data diperuntukkan bagi data 

siap/sekunder yang tinggal diambil, bukan lagi peneliti yang mencari. 

 

12Rosyada, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2020), h. 200.   
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Misalnya data tentang nilai peserta didik yang sudah ada dalam buku induk 

atau rapor siswa, dan peneliti tinggal menyalin saja.13 

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan peneliti meliputi 

data keadaan sekolah secara umum, seperti profil sekolah, dan foto atau 

gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus, serta proses wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan prosedur teknis praktis yang 

digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan dengan cara 

mengumpulkan informasi melalui catatan, rekaman, blangko penelitian, dan 

pedoman pertanyaan.14 Adapun instrument utama pada penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri. Penelitian menerangkan tentang alat pengumpulan 

data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan diteliti dengan 

mengacu kepada metodologi penelitian.15 

Selain pengertian di atas instrumen pengumpulan data diartikan 

sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data, agar kegiatan pengumpulan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya.16 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data-data atau informasi terkait hal-hal yang 

sedang diteliti. Maka, sebagai solusi untuk mendapatkan data mengenai 

 

13Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 97.  

14Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85.  

16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2000), h. 134.  
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problem yang diteliti, peneliti menggunakan seperangkat instrument dalam 

bentuk pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

memperjelas ketiga instrument di atas maka peneliti menguraikan sebagai 

berikut. 

1. Pedoman Observasi  

Adapun alat yang digunakan dalam observasi yakni perekam suara 

atau recorder, yang mana peneliti merekam semua kegiatan-kegiatan 

informan di SMAIT Nurul Fikri, kemudian dituangkan melalui tulisan atau 

catatan. Peneliti mengamati, merekam, kemudian mencatat semua kegiatan 

atau aktivitas yang ada di sekolah yang berkaitan dengan peristiwa, bentuk, 

dan strategi guru dalam pembelajaran bahasa Arab dan faktor penghambat 

dan pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar.  

2. Pedoman Wawancara  

Dalam melakukan wawancara, seorang peneliti mempersiapkan alat-

alat wawancara seperti buku catatan, bolpen, tape rekorder, dan kamera.17 

Peneliti menyimak secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh 

informan yaitu guru bahasa Arab, guru pembimbing khusus dan koordinator 

departemen pengembangan inklusi SMA. Oleh karena itu, dalam melakukan 

wawancara, peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang berkaitan dengan peristiwa, bentuk, dan dan strategi guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab dan faktor penghambat dan pendukung dalam 

 

17Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, h. 231-
233 



57 
 

 
 

pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar yang telah disiapkan.18 

 

3. Dokumen  

Peneliti mengumpulkan data-data dokumen berupa gambar-gambar, 

aktivitas belajar bahasa Arab peserta didik berkebutuhan khusus, hasil 

rekaman, buku-buku tentang (PDBK) dan buku pembelajaran bahasa Arab, 

kegiatan-kegiatan peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah, dan yang 

lainnya. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Adapun tahapan dalam teknik pengolaan data sebagai berikut:  

a. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara maupun dokumenter.  

b. Trankripsi data, yaitu pengambilan data melalui wawancara yang 

digunakan melalui rekaman, kemudian hasil rekaman tersebut 

diterjemahkan menjadi sebuah tulisan atau teks.  

c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengamatan, wawancara, dan dokumen. Dari hasil data tersebut dibaca dan 

ditelaah secara mendalam kemudian dipilah dalam bagian-bagian yang 

memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat observasi, 

wawancara dan data yang diperoleh dari dokumen.19 

 

18Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktek Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 194. 

19Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 104. 
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d. Interpretasi data, yaitu proses untuk menarik kesimpulan yang benar dan 

bertindak berdasarkan informasi yang telah didapat.  

e. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh ke dalam 

bentuk laporan. Kesimpulannya bahwa terdapat beberapa teknik 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengolahan 

data mempunyai tahapan-tahapan yaitu: koleksi data, trankripsi data, 

klasifikasi data, interpretasi data, kemudian deskripsi data. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.20 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data-

data yang peneliti peroleh dianalisis dengan analisis data dekskriptif, dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, aktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang 

 

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244. 
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penting, dicari tema dan polanya. Tahapan-tahapan dalam reduksi data 

meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun 

laporan secara lengkap dan terinci. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung.21 

Tujuan peneliti mereduksi data yaitu memilih dan memfokuskan data-

data yang penting mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab bagi PDBK di 

kelas inklusi Sekolah Nurul Fikri, Makassar. Peneliti mereduksi data setelah 

melakukan pengamatan pada kegiatan tersebut, dari hasil pengamatan 

selanjutnya dan kemudian dicatat dan dirangkum untuk mempermudah 

peneliti melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan 

data-data yang telah disusun sehingga mempermudah dalam memahami apa 

yang terjadi. Dalam melakukan penyajian data, peneliti menyajikan data dalam 

bentuk naratif deskriptif. 

Sajian (display) data, yakni penyajian data yang sudah di coding 

(pengkodean), sudah dianalisis reduksi, sehingga semua data sudah masuk 

dalam coding nya masing-masing, dan masing-masing coding sudah masuk 

dalam kategori, sehingga sudah bisa dianalisis relasi semantiknya, dan 

dianalisis pula aspek-aspek komponensialnya, sehingga data sudah benar-

benar valid, dan peneliti tinggal merumuskan kesimpulan akhir.22 

 

21Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 118. 

22Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2020), h. 217. 
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Data yang disajikan adalah hasil penelitian lapangan dengan 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan, yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi analisis data dilakukan dengan teknik 

deskriptif analitik, yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan 

serta mengklasifikasikan. penyajian data tentang strategi pembelajaran 

bahasa arab peserta didik berkebutuhan khusus SMAIT Nurul Fikri Makassar, 

akan disajikan dalam bentuk uraian berdasarkan data-data yang digali dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan penulis di Sekolah Nurul Fikri yang 

terletak di Jalan Meranti, Panakukang, Makassar. Teknik observasi dan 

wawancara ditujukan untuk guru mata pelajaran bahasa Arab. Observasi 

dilakukan dengan mengamati langsung pembelajaran bahasa arab di sekolah 

Nurul Fikri begitu pula wawancara guru bahasa arab. Data yang terkumpul 

menurut urutan permasalahan dan merupakan jawaban atas permasalahan 

yang penulis rumuskan. Data itu akan diungkapkan dalam bentuk uraian dan 

penjelasan permasalahan yaitu kegiatan pembelajaran bahasa arab yang 

terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hambatan serta solusi pada 

penerapan strategi pembelajaran bahasa Arab Peserta Didik Berkebutuhan 

Khusus di SMAIT Nurul Fikri. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.23 

 

23Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 119. 
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Mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh kesimpulan dari 

penelitian tentang strategi pembelajaran bahasa Arab bagi Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus di kelas inklusi SMAIT Nurul Fikri, Meranti, 

Panakukang, Makassar. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan 

metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus 

ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.24 Cara berpikir ini 

peneliti gunakan untuk menganalisa strategi pembelajaran bahasa Arab bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusi SMAIT Nurul Fikri, 

Makassar. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari hal-hal khusus dan 

konkrit terkait strategi pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus jenjang kelas inklusi menjadi hal yang bersifat umum. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan 

dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan 

hasil penelitian tersebut yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. 

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam menguji keabsahan data, yaitu: 

memperpanjang waktu keikutsertaan di lapangan, meningkatkan ketekunan 

pengamatan, dan melakukan triangulasi.25 Pada pengujian keabsahan data 

penelitian menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti disini 

menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan peneliti menggali 

 

24Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta: Andy, 2001), h. 36. 

25Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. 
(Jakarta: Kencana, 2014), h 394. 
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informasi secara mendalam dan mencari kebenaran informasi.26 Adapun 

sumber yang dimaksud adalah dokumen, arsip, hasil wawancara guru bahasa 

arab dan guru pembimbing khusus, hasil observasi atau dengan 

mewawancarai lebih dari satu guru yang dianggap mempunyai sudut pandang 

yang berbeda.  

Menurut Sugiyono dalam bukunya mengatakan triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data yaitu wawancara, 

observasi dan dokumen. Data dari subjek akan saling dicek melalui triangulasi 

sumber untuk memperoleh data yang valid.27 

Kesimpulannya bahwa penelitian menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi 

penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis. Sumber 

data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

berupa guru bahasa Arab, guru pembimbing khusus, dan koordinator 

departemen pengembangan inklusi Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar. Adapun data sekunder berupa dokumen yang berkaitan 

dengan (PDBK) struktur pengurus, visi-misi, lingkungan, paper, buku bahasa 

Arab, dan hasil catatan dilapangan yang diperoleh dari sekolah tersebut. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipan 

atau (pengamatan), metode wawancara (in depth interview), dan metode 

dokumentasi. Instrument yang digunakan berupa pedoman observasi, 

 

26Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 98. 

27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 270-273. 
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pedoman wawancara dan dokumen. Teknik pengolahan data dan analisis data 

berupa koleksi data, transkripsi data, klarifikasi data, interpretasi data, dan 

deskripsi data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 

sumber. 
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BAB IV PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMAIT NURUL 

FIKRI MAKASSAR BERDASARKAN KARAKTERISTIKNYA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SIT Nurul Fikri Makassar 

Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri Makassar adalah sekolah 

dengan ciri khas penerapan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum serta 

pembelajarannya. Konsep Islam yang universal meliputi seluruh aspek 

kehidupan mulai dari hal-hal yang kecil sampai persoalan yang kompleks. 

Pendidikan Islam harus dilaksanakan sejak dari kecil sebagaimana Nabi 

Muhammad SAW membina serta membentuk keluarga dan umatnya menjadi 

insan berakhlak mulia, sesuai dengan perintah Allah Ta’ala. 

Sekolah ini lahir dari semangat perbaikan pendidikan di Indonesia. 

Sekolah ini juga lahir dari kegelisahan akan merosotnya moral generasi muda 

yang seharusnya memiliki akhlak yang baik karena generasi mudalah yang 

kemudian akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. 

Berkumpullah orang-orang baik yang peduli dengan perbaikan pendidikan di 

Indonesia, khususnya di kota Makassar. Mereka sepakat membentuk Yayasan 

Darul Fikri dengan menetapkan Drs. Muhammad Jafar Sodding sebagai  Ketua 

Dewan Pembina, bersama beberapa tokoh lainnya, diantaranya: Tamsil 

Linrung, Drs. Sonny Haryadi, dan Peni Setyowati, S.Si., M.Si. Sementara jajaran 

pengurus yayasan diketuai oleh Dr. Adnan Ibrahim, S.Pd., dibantu pula oleh 

beberapa tokoh lainnya, diantaranya: Drs. Mukhtar Tahir, M.Pd., Dra. Yulia 

Trisnawati, Nelly Mokhtar, S.Ip., dan Irmawati Baharuddin, S.E. Selain Pembina 

dan Pengurus Yayasan, ditetapkan pula jajaran Pengawas Yayasan. 

Pada tanggal 5 Juli 2010, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul 

Fikri Makassar mulai beroperasi. Terdapat dua unit sekolah yang dibuka di 
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tahun pertama tersebut, yakni pendidikan untuk jenjang Taman Kanak-Kanak 

(TK) dan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Lokasi kedua sekolah 

berada di dalam kompleks kampus STIE AMKOP Makassar: Jalan Meranti, 

Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Jenjang TK 

menerima kelas untuk Kelompok Bermain (KB), TK Kategori A dan TK 

Kategori B. Sementara di tahun pertama operasional SD, selain menerima 

murid baru untuk kelas 1 juga menerima murid pindahan hingga kelas 4. 

Sehingga pada tahun ketiga operasional sekolah, SDIT Nurul Fikri Makassar 

telah memiliki alumni.  

Hadirnya sekolah ini ternyata mendapat sambutan yang positif dari 

masyarakat sekitar sekolah dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya. 

Kehadiran SIT Nurul Fikri Makassar ibarat fase di tengah gersangnya akhlak 

generasi muda, Kehadiran sekolah ini adalah sebagai tawaran gagasan 

pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian ilmu pengetahuan 

dengan akhlak mulia sebagai fondasinya. Tahun demi tahun sekolah ini terus 

berkembang, meski menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Pada tahun 

2017 SIT Nurul Fikri Makassar dinakhodai oleh Ayahanda Hartono, S.T. dan 

mengalami peningkatan pesat.  

Saat ini Yayasan Darul Fikri mengelola enam bentuk unit pendidikan di 

SIT Nurul Fikri Makassar, yakni: Children Care Education Centre (CCEC), 

Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT), Taman Kanak-Kanak Islam 

Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu 

(SMAIT) dengan jumlah murid lebih dari 1200 yang tersebar dalam 43 kelas. 

(SMAIT) berdiri sekitar tahun 2019, SIT Nurul Fikri Makassar juga 

berkomitmen melayani dengan program-programnya seperti kelas khusus 
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menghafal Al-Qur’an (Takhassus Tahfiz), kelas Internasional Bilingual (Arab 

dan Inggris), Pengembangan Inklusi, dan berbagai macam inovasi program 

untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. SIT Nurul Fikri Makassar 

telah menamatkan lebih dari 1100 alumni tersebar di berbagai sekolah dan 

perguruan tinggi untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan di 

Indonesia. 

2. Nama Lembaga, Tempat, Dan Yayasan 

Berdasarkan Keputusan Musyawarah bersama pengurus Yayasan, tim 

pendirian sekolah dan tokoh masyarakat Pada tanggal 5 Juli 2010, Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Fikri Makassar mulai beroperasi. Terdapat 

dua unit sekolah yang dibuka di tahun pertama tersebut, yakni pendidikan 

untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan pendidikan untuk jenjang 

Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2017 SIT Nurul Fikri Makassar dinakhodai 

oleh Ayahanda Hartono, S.T. dan mengalami peningkatan pesat. Saat ini 

Yayasan Darul Fikri mengelola enam bentuk unit pendidikan di SIT Nurul Fikri 

Makassar, yakni: Children Care Education Centre (CCEC), Kelompok Bermain 

Islam Terpadu (KBIT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

(SMPIT), dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT). Lokasi sekolah 

Nurul Fikri berada di dalam kompleks kampus STIE AMKOP Makassar: Jalan 

Meranti, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Kode 

Pos (90231). 

3. Visi, Misi, Dan Motto Sekolah 

a. Visi 
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Menjadi lembaga pendidikan terbaik dalam mendidik siswanya agar 

berakhlak mulia, berpengetahuan, dan terampil dalam hidup sesuai 

pertumbuhan dan perkembangan usianya. 

b. Misi 

Menyelenggarakan pendidikan menengah umum dan islam yang mampu 

membentuk karakter, sikap dan perilaku sesuai tuntunan anak dalam 

islam serta memberikan bekalan pengetahuan dan keterampilan untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

c. Motto  

Membina generasi muslim menuju generasi gemilang. 

4. Tujuan Pengembangan 

Tujuan Pengembangan pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu Nurul 

Fikri, itu mengembangkan pembelajaran umum dengan mengaitkan agama, 

dalam hal ini setiap mata pelajaran ada islamisasinya. 

5. Sasaran Kegiatan 

Peserta didik yang menjadi sasaran adalah:  

a. Anak berusia 16-18 tahun yang berada di Panakukang dan sekitarnya secara 

umum, khususnya di jalan Meranti dan sekitarnya.  

b. Anak-anak kurang perhatian yang mempunyai potensi didik.  

c. Anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk jenjang pendidikan Menengah 

Atas. 

6. Program Pendidikan 

a. Program Pengembangan Riset dan Pembinaan Akhlak Mulia Periang  

b. Program Pengembangan Karya Tulis Ilmiah  

c. Program Akademik  

d. Program Boarding dan Takhassus Tahfiz  
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e. Program Bilingual English and Arabic 

f. Program Ekskul (Pramuka, Desain Grafis, Futsal, Tenis Meja) 

7. Aset Lembaga 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Nurul Fikri antara 

lain: 

a. Aset Materiil  

1) Kas yayasan Komunitas Sekolah Nurul Fikri  

2) Ruang kelas, kamar mandi guru/siswa, saung belajar, gudang  

3) Perabot dan Sarana Sekolah  

4) Musholla dan lingkungan sekitar untuk wawasan pengembangan keilmuan  

5) Boarding 

b. Aset non Materiil  

1) Pengelola Lembaga  

2) Dewan guru dan staf lembaga  

3) Komite sekolah  

4) Siswa  

5) Wali murid 

8. Sumber Dana 

Sumber dana untuk kegiatan operasional penyelenggaraan sekolah 

berasal dari SPP dan sumbangan yayasan serta sumbangan masyarakat baik 

orang tua murid, donatur, lembaga amal dan masyarakat umum. 

9. Kurikulum  

Kurikulum yang diimplementasikan Sekolah Nurul Fikri adalah 

kurikulum 2013 dengan pendekatan tematik integratif yang dipadukan 

dengan “Creative Curriculum” khas Nurul Fikri. Kurikulum ini secara khusus 

disusun sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak didik yang mengedepankan 
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pembentukan akhlaqul karimah sekaligus menaungi pengembangan kognitif 

dengan mengedepankan “Contextual learning” yang menyenangkan. 

10. Keadaan Guru SMAIT Nurul Fikri 

Adapun keadaan guru yang ada di Sekolah SMAIT Nurul Fikri saat ini 

adalah sebagai berikut: 

No  Nama  Jabatan  

1.  Syahrul Ramadhana S.Pd. Kepala Sekolah 

2. Suriana, S.Si. Waka Kurikulum  

3. Idul Fitri Lampai, S.Pd., M.Pd. Waka Kemuridan 

4. Husnul Azizah Hasnur, S.Psi. Koordinator GPK SMA 

5. Widya Sri Aprilia, S.Pd. Wali Kelas X Ikhwan dan Guru Mata 

Pelajaran 

6. Rezki Ariwibowo Haris, S.H. Wali Kelas XI Ikhwan dan Guru 

Mata Pelajaran Bahasa Arab 

7. Dian Nur Ainung, S.Pd. Wali Kelas XI Akhwat dan Guru 

Mata Pelajaran 

8. Wahyudi Husain, S.Pd. Wali Kelas XII dan Guru Mata 

Pelajaran 

9.  Arnida, S.Psi. Guru Pembimbing Khusus Aisyah 

10.  Nurfandiati, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus Hamida 

11. Risma Auliah, S.Ag. 

 

Guru Pembimbing Khusus Naura 
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12. Muhammad Hidayat R, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus Fathir 

Handiyono 

13. Muhammad Afghan Arigi, S.S Guru Pembimbing Khusus Fikar 

14. Muh. Akbar Saputra, S.Ag. Guru Pembimbing Khusus Aiman 

15. Muhammad Rinaldy, S. Ag. Guru Pembimbing Khusus Fathur 

16. Fadriawan, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus Fatir 

Khair 

17.  Dwi Ratnasari, S. Hum.  Guru Boarding Akhwat SMA 

18.  Ramli, S.Pd. Guru Boarding ikhwan SMA 
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11. Struktur Kepengurusan SMAIT Nurul Fikri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul 

Fikri Makassar berdasarkan karakteristiknya 

a. Jenis berkebutuhan khusus PDBK  

Berikut adalah data tabel peserta didik berkebutuhan khusus SMAIT 

Nurul Fikri Makassar: 
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No  Nama murid  Kelas (kategori) Diagnosa 

1. Aiman Hilmy Tsaqif 10 (Temporer) Intelectual Disability Kategori 

Ringan1 

2.  Muh. Fathir Khair Faisal 10 (Temporer) Attention Deficit Disorder 

3. Muh. Fathurrahman 

Ridwansyah 

10 (Temporer) Attention Deficit Disorder  

4. Muhammad Fatir Handiyono  11 (Temporer) Permasalahan Perilaku dan 

Emosi 

5. Naura Tul Izzah 11 (Temporer) Permasalahan komunikasi 

disertai adanya kecenderungan 

atau ciri kepribadian schizoid 

6. Siti Hamida 11 (Temporer) Slow learner 

7. A. Muhammad Zulfikar Afdal 12 (Temporer) Attention deficit hyperactivity 

disorder 

8. Aisyah Salsabila 12 (Temporer) Autism Spectrum Disorder 

9. Kayra Siti Aisyah 12 (Temporer) Intellectual  Disability Kategori 

Ringan 

Kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul 

Fikri sebagai berikut:  

Aiman Hilmy Tsaqif kelas 10, merupakan peserta didik yang ekstrovert 

dengan diagnosa Intelectual Disability Kategori Ringan. Intelectual Disability 

adalah istilah lain dari tunagrahita yang merupakan suatu disfungsi atau 

keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat 

 

1Sumber Data, laporan dari hasil pemeriksaan psikologis oleh ustadzah Azizah selaku 
koordinator GPK SMA, pada Tanggal 11 Oktober 2023. 
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diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi 

dalam cara tertentu. 

Muh. Fathir Khair Faisal kelas 10, merupakan peserta didik yang 

introvert dengan diagnosa Attention Deficit Disorder (ADD) adalah suatu 

bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya 

dan/atau mengalami kesulitan untuk fokus pada sesuatu atau sulit 

memperhatikan suatu kondisi atau wacana. 

Muh. Fathurrahman Ridwansyah kelas 10, merupakan peserta didik 

yang introvert dengan diagnosa Attention Deficit Disorder(ADD) adalah suatu 

bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya 

dan/atau mengalami kesulitan untuk fokus pada sesuatu atau sulit 

memperhatikan suatu kondisi atau wacana. 

Muhammad Fatir Handiyono kelas 11, merupakan peserta didik yang 

ekstrovert dengan diagnosa Permasalahan Perilaku dan Emosi adalah istilah 

lain dari tunalaras yaitu yang berperilaku menyimpang pada tingkat sedang, 

berat, dan sangat berat pada masa kanak-kanak dan remaja sebagai akibat dari 

gangguan perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, merugikan diri 

sendiri dan lingkungan, serta memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus 

untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. 

Naura Tul Izzah kelas 11, merupakan peserta didik yang introvert 

dengan diagnosa Permasalahan komunikasi disertai adanya kecenderungan 

atau ciri kepribadian schizoid adalah gangguan kepribadian di mana 

penderitanya tidak mampu membentuk hubungan sosial. Orang yang 

mengalami kondisi ini suka menyendiri, sulit mengekspresikan emosi, dan 

seperti tidak merasakan kesenangan. 
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Siti Hamida kelas 11, merupakan peserta didik yang introvert dengan 

diagnosa Slow learner peserta didik yang lamban belajar termasuk anak yang 

mengalami kelemahan kognitif (cognitive impairment) dan membutuhkan 

waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Anak dengan 

kelemahan kognitif membutuhkan pengulangan tambahan untuk mempelajari 

keterampilan atau ilmu baru, tetapi masih dapat belajar dan berpartisipasi di 

sekolah umum dengan bantuan dan modifikasi tertentu. 

A. Muhammad Zulfikar Afdal kelas 12, merupakan peserta didik yang 

ekstrovert dengan diagnosa Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

hiperaktif adalah suatu hambatan atau gangguan perilaku yang sangat 

berlebihan dan tidak bisa terkontrol dengan baik, tidak terarah sehingga anak 

yang memiliki gangguan cenderung tidak bisa memusatkan perhatiannya. 

Aisyah Salsabila kelas 12, merupakan peserta didik yang ekstrovert 

dengan diagnosa Autism Spectrum Disorder yaitu peserta didik yang tenggelam 

dalam dunianya sendiri. Interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial seringkali 

sulit dilakukan oleh anak autis. 

Kayra Siti Aisyah kelas 12, merupakan peserta didik yang ekstrovert 

dengan diagnosa Intellectual  Disability Kategori Ringan. Intellectual  Disability 

adalah istilah lain dari tunagrahita yang merupakan keterbatasan yang 

signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif 

yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial dan praktikal.2  

Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) yang berlokasi di 

dalam kompleks kampus STIE AMKOP Makassar: Jalan Meranti, Kelurahan 

Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Berdasarkan hasil 

musyawarah didirikan pada tahun 2019 resmi beroperasi. Hal ini diperkuat 

 
2Observasi, pada Tanggal 29 Agustus 2023 
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dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SMAIT Nurul Fikri 

yaitu ustadz Syahrul beliau mengatakan bahwa:  
“Jadi SMAIT Nurul Fikri itu didirikan, sesuai dengan datanya sekitaran 
tahun 2019, SMA pada tahun 2019 masih satu naungan dengan unit 
SMP, satu koordinasi dengan kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan 
SMP pada saat itu, seiring berjalannya waktu setahun dua tahun baru 
berpisah unit dan kepala sekolah pertama yaitu ustad Ramli, kemudian 
saya sendiri.”3 

Kemudian kembali ditanya mengenai kategori sekolah bahwa apakah 

sekolah ini tergolong sekolah umum, inklusi, atau SLB? Beliau melanjutkan 

keterangannya dan menjelaskan bahwa: 
“Sesuai dengan aturan pemerintah sekolah Nurul Fikri itu tergolong 
sekolah swasta, sekolah umum plus dengan catatan dengan khusus 
agama islam, inklusi sebagai program pendukung,  proses 
pembelajarannya menganut bahwa semua anak sama dalam dunia 
pendidikan, untuk anak inklusi sendiri itu ada pendampingnya masing-
masing (shadow teacher) kualitas murid yang umum sama dengan 
kualitas murid inklusi tapi dengan catatan untuk murid inklusi itu 
harus dengan (shadow teacher) supaya seimbang”. 

Kemudian peneliti melanjutkan dan mengerucutkan pertanyaan 

kepada kepala sekolah mengenai apakah tenaga pendidik di SMAIT Nurul Fikri 

berlatar belakang pendidikan PDBK? dan peserta didik dengan kategori 

berkebutuhan khusus apa saja yang ada atau diterima di sekolah ini dan 

apakah ada batasan usia untuk PDBK yang belajar di SMAIT Nurul Fikri?  

beliau menjawab: 
“Sepuluh persen saja yang berlatar belakang guru pendidikan khusus, 
selebihnya umum atau normal. Dan untuk peserta didik kalau di SMA 
itu khususnya beragam dengan karakteristiknya, keterlambatan 
belajar, ada yang autism, ada juga yang lambat bicara, kami menerima 
PDBK  maksimal 2 murid dalam satu kelas untuk usia, tidak ada batasan 
usia, selama masih bisa diterima sesuai dengan peraturan sekolah 
kami”.4 

 

3Hasil wawancara dengan ustadz Syahrul, kepala sekolah SMA Nurul Fikri, pada 
tanggal 30 Agustus 2023, di kantor kepala sekolah. 

4Hasil wawancara dengan ustadz Syahrul, kepala sekolah SMA Nurul Fikri, pada 
tanggal 30 Agustus 2023. 
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Kesimpulan dari keterangan wawancara kepala sekolah mengenai latar 

belakang sekolah dan kategori peserta didik, bahwa SMAIT Nurul Fikri adalah 

sekolah yang berkategori umum namun memiliki program inklusi dan 

menerima peserta didik serta melakukan pembimbingan maupun 

pendampingan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. 

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah salah satu panggilan yang 

digunakan di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar yang sering di 

singkat dengan kata PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus merupakan 

anak yang sangat spesial yang di anugerahkan oleh Allah swt. sebuah 

keistimewaan baik dari segi intelegensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. 

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu nama tersebut diubah kemudian 

di populerkan dengan sebutan Insan Berkemampuan Khusus. Adapun 

keterangan kepala sekolah saat ditanya oleh peneliti mengenai apakah ada 

layanan khusus yang sekolah berikan kepada PDBK dan apakah semua peserta 

didik mendapat pelayanan terapi tersebut? Beliau memberikan 

keterangannya bahwa: 
“Layanannya pasti ada berupa program inklusi, pelayananya ikut di 
kelas reguler dengan di dampingi GPK, ada layanan terapi, dan 
makanan PDBK di kontrol dan untuk pelayanan Tidak semua hanya 
untuk murid PDBK, lebih tepatnya bukan terapi kalau disini itu lebih 
dikatakan dengan istilah konseling”. 

Selanjutnya dari hasil data yang diperoleh dari keterangan kepala 

sekolah, diketahui bahwa siswa SMAIT Nurul Fikri Makassar yang berada di 

kelas inklusi berjumlah 9 siswa, 4 di antaranya adalah perempuan dan 5 laki-

laki. Mereka meliputi, Attention Deficit Disorder, Permasalahan Perilaku dan 

Emosi, Slow learner, Intellectual  Disability Kategori Ringan, autisme, hyper 

aktif dan Permasalahan komunikasi disertai adanya kecenderungan atau ciri 

kepribadian schizoid. Sesuai dengan ungkapan Ustadz Syahrul yang 

menyebutkan: 
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“Jumlah total ada 99 siswa, 38 putri dan 61 putra dan 9 diantaranya 
PDBK. Dan bisa dibilang semuanya itu tergolong disabilitas yah, 
walaupun dengan beberapa kategori. Di kelas inklusi diantaranya itu 
ada Fatir, dia anak yang permasalahannya di perilaku dan emosi, Fikar 
itu hiperaktif, dan ananda Aisyah itu autism.”5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator guru pembimbing 

khusus ustazah Azizah  
“Iya zah, ada 9 siswa yang termasuk PDBK di SMA, ada Aisyah, mba 
Kayra, Hamida, Naura, Fikar, Fatir, Fathur, Fathir, dan ananda Aiman”.6 

Seluruh PDBK yang bersekolah di SMA Nurul Fikri mendapatkan 

pelayanan terapi, tak terkecuali 9 anak yang dikategorikan disabilitas di SMA 

Sementara untuk Guru Pendamping Khusus (GPK), ada 1 orang yang termasuk 

PDBK tapi tidak ikut di program inklusi SMA karena faktor orang tua yang 

kurang mendukung yaitu ananda Alif, peserta didik yang tidak ada GPK. 

Berikut pengakuan Ustazah Suriana  
“Iya zah, ananda Alif itu sudah kls XII skarang, ananda termasuk 
kategori peserta didik berkebutuhan khusus yang butuh pendamping, 
ananda Alif itu kategori anak yang sangat cerdas, IQ di atas rata-rata 
kalau disekolah itu Alif sebagai kalkulator berjalan bagi teman 
kelasnya, akan tetapi faktor berkebutuhan khususnya adalah emosi dan 
sosialnya yang kurang bisa di kontrol dan ananda Alif itu sudah ada di 
SMA sebelum saya pindah menjadi wakakur di SMA, dulu saya di unit 
SD zah, dan faktor lainnya adalah orang tua ananda Alif tidak 
mengizinkan adanya GPK bagi ananda, jadi di SMA itu sendiri Alif 
masuk di kelas reguler tanpa GPK”.7 

Berdasarkan keterangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum SMAIT Nurul Fikri, dapat disimpulkan bahwa SMAIT Nurul 

Fikri adalah sekolah umum yang tidak hanya menerima peserta didik reguler 

namun juga menyediakan ruang atau program khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus. Tidak hanya sampai disitu tapi pada program tersebut 

peserta didik berkebutuhan khusus diberikan layanan konseling dan 

 

5Hasil wawancara dengan ustadz Syahrul, kepala sekolah SMA Nurul Fikri, pada 
tanggal 30 Agustus 2023, di kantor kepala sekolah. 

6Hasil wawancara dengan ustazah Azizah, koordinator GPK SMA Nurul Fikri, pada 
hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023, di ruang kelas XII. 

7Hasil wawancara dengan ustazah Suriana, Waka Kurikulum SMA Nurul Fikri, pada 
hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, di ruangan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 
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pendampingan khusus untuk memudahkan peserta didik dalam menjalani 

pendidikan pada proses pembelajaran. 

b. Kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik berkebutuhan 

khusus. 

Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan 

sebagaimana  mestinya  meskipun  agak  sedikit  berbeda,  karna  tidak  hanya  

ada guru  bahasa Arab  tetapi  juga  ada  guru  pendamping  yaitu Guru 

Pendamping Khusus (GPK).  Dalam  pelaksanaan evaluasi melalui  proses  

perencanaan pembelajaran yang  mensinkronkan soal  dan  instrumen dari  

kompetensi  dasar.  Pada  saat pelaksanaan evaluasi guru bahasa Arab 

menerapkan  teknik  yang  berbeda-beda. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

bahasa Arab meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif 

berkaitan dengan aspek berpikir (nalar), aspek afektif berkaitan dengan 

perasaan, nilai moral, sikap, dan sebagainya kemudian aspek psikomotorik 

berkaitan dengan aspek keterampilan yang berkaitan dengan fungsi syaraf 

dan otot. Yang dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik berkebutuhan 

khusus berupa rapor dan dibuktikan pula dengan hasil belajar peserta didik 

berkebutuhan khusus berupa laporan perkembangan anak setiap pekannya 

yang dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Aiman Hilmy Tsaqif 

Aspek kognitif, kemampuan ananda untuk mengingat dan membaca Al-

Qur’an baik, daya ingat ananda kuat kemampuan analisis ananda masih 

kurang, salah satu proses untuk mendapatkan pengetahuan kognitif adalah 

memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung, tetapi ananda 

kadang tidak memerhatikan pelajaran apa lagi yang berhubungan dengan 

perhitungan. 
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Aspek Afektif, ananda mendengarkan orang yang lebih tua berbicara 

dengan penuh hormat, mendengarkan dan ingat nama orang yang baru 

dikenal, memiliki sikap yang ramah dan baik, ananda dapat berkomunikasi 

dengan baik, ananda dapat merespon pertanyaan sederhana dari GPK, seperti 

menanyakan kabar, menanyakan aktivitasnya dirumah, ananda dapat mandiri 

melakukan beberapa hal dalam proses belajar, seperti berdoa sebelum belajar, 

dan menyiapkan alat tulis. Namun belum mandiri dalam pembelajaran, murid 

belum bisa mengerjakan tugas tanpa didampingi dan diarahkan oleh GPK. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah menghafal Al-

Qur’an, Alhamdulillah ananda sudah menghafal 19 juz dalam Al-Qur’an.  

2. Muh. Fatir Khair 

Aspek kognitif, ananda fokus dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

Mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Mengeluh maksimal 2 kali 

pada saat pembelajaran. Salim kepada Ustadz/Ustadzah dengan cara yang 

benar. Mengucapkan permisi jika lewat di depan orang lain. 

Aspek Afektif, Alhamdulillah, ananda mampu bersosialisasi yang 

ditunjukan dengan sapaan kepada ustadz,ustadzah, satpam, bunda dapur dan 

teman sekelas ketika berpapasan di sekolah. Alhamdulillah, ananda selalu 

salim ketika bertemu dengan GPK dan ustadz/ustadzah di sekolah. GPK 

memberikan arahan gestural kepada ananda untuk membantu ananda  tetap 

fokus dalam pembelajaran di kelas. GPK memberikan arahan gestural kepada 

ananda untuk membantu ananda mengucapkan permisi, salam ketika masuk 

didalam kelas, bersikap sopan saat lewat di depan oranglain, dan memberi 

salam ketika bertemu dengan Ustadz/ustadzah dan teman sekolahnya. 

Alhamdulillah, ananda menunjukkan emosi yang positif pada saat 

mengerjakan tugas dan berinteraksi dengan teman kelasnya. Namun ananda 
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masih mudah mengeluh, merasa capek, dan bosan setiap pembelajaran di 

kelas, di mulai dengan menundukkan kepala di meja belajar, dan ingin 

menangis ketika ananda merasa kesulitan dalam belajar terutama pada saat 

menghafal pelajaran. Ananda ingin menangis pada saat pembelajaran PAI, 

ketika diberikan tugas untuk menghafal hadis hari Rabu, tanggal 22-11-2023. 

Ananda masih memerlukan arahan, nasehat dari GPK untuk tetap semangat 

dalam belajar dan tidak marah ketika bercanda dengan teman kelasnya. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda saat ini hanya mengikuti 

Ekskul futsal dan ananda sangat suka dengan olahraga futsal. 

3. Muh. Fathurrahman 

Aspek kognitif, Ananda mampu menulis, membaca, ananda 

membiasakan shalat-shalat sunnah seperti dhuhaa, qabliyah dan badiyah 

dzuhur dan ashar. Ananda menyiapkan dan menyimpan peralatan sebelum 

dan setelah belajar. Ananda membiasakan membaca do’a ketika masuk dan 

keluar WC/ Kamar mandi. Merespon orang lain setelah maksimal 2 kali 

pertanyaan. Mengucapkan salam kepada guru/teman yang ditemui minimal 3 

kali dalam sehari. Membiasakan membaca doa sebelum dan setelah berwudhu 

begitupun kalau makan. 

Aspek Afektif, Ananda alhamdulillah sudah cukup mandiri dalam hal 

menyiapkan perlengkapan belajar, mengambil dan menyimpan kotak 

makanannya, alhamdulillah sudah mandiri berdoa sebelum dan setelah 

belajar dan alhamdulillah murid sudah mandiri ke WC dan membaca doa 

masuk dan keluar WC, dan mandiri berwudhu, membaca doa sebelum dan 

sesudah wudhu dan mengambil pelengkapan salat dan merapikannya 

kembali. Alhamdulillah, ananda menyapa, memberi/menjawab salam, 

bertanya dan berinteraksi kepada GPK dan guru-guru dan teman-temannya 
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dengan baik. Alhamdulillah, ananda menunjukkan perilaku baik dalam 

sekolah, ananda mampu berinteraksi dengan baik kepada teman-teman dan 

guru-gurunya, Alhamdulillah ananda menunjukkan perilaku yang baik (sopan 

dan santun) saat bertemu mengucapakan salam. ananda kurang baik dalam 

menunjukkan emosinya misalnya: ketika senang, marah, sedih, kecewa, dan 

ananda menunjukkan kekhawatiran berlebihan dan kurang fokus jika 

barangnya (kertas validasi) tercecer. Alhamdulillah, ananda mampu 

berkomunikasi dengan cukup baik apabila fokus mendengarkan respon lawan 

bicara dan alhamdulillah ananda sudah cukup baik dalam menyusun kata-kata 

saat berinteraksi dengan teman-teman dan guru-gurunya, akan tetapi ananda 

harus lebih berani bertanya kepada guru-guru dan teman-temannya perihal 

pertanyaan yang ingin ditanyakan kepadanya, dan diharapkan ananda 

bertanya kepada orang yang ingin ditanyakan keadaannya secara langsung 

kepada teman-teman ataupun guru-guru yang bersangkutan, dan diharapkan 

ananda tidak mengulang-ulangi pertanyaan. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda yaitu mengetik dengan baik 

membuat akun Instagram dan berteman. Dan keterampilan lain ananda adalah 

Melukis dan menggambar.  

4. Muhammad Fatir 

Aspek kognitif, ananda tidak terlambat ke sekolah. Berdoa sebelum dan 

sesudah belajar. Tertib ketika berada didalam kelas. Mendengarkan saat guru 

menjelaskan. Dan ananda belum mampu menahan emosi ketika kesal. 

Aspek Afektif, Alhamdulillah ananda mampu mandiri dan bisa 

melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan di sekolah. Ananda mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan, namun masih membutuhkan 

pendampingan karena belum bisa memfilter kebiasaan yang dilihat 
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dilingkungan yang boleh diikuti dan tidak. Ananda mampu mengontrol 

perilaku di Sekolah selama pembelajaran, saat istirahat dan saat waktu salat. 

GPK perlu mengingatkan ananda ketika ananda mulai meniru emoticon game. 

Ananda mulai mampu mengontrol emosi yang dirasakan, terutama emosi 

marah. Ananda memerlukan pendampingan GPK ketika ananda sedang 

diganggu oleh teman untuk membantu ananda mengontrol emosi.  

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah mengkreasikan Lego 

(pesawat dan mobil) Mengkreasikan Plastisin (binatang, orang-orangan, 

pesawat, mobil). Minat dan bakat ananda adalah Futsal, Berbahasa asing 

(bahasa rusia). 

5. Naura Tul Izzah 

Aspek kognitif, ananda dapat menulis dengan baik. Hal yang menjadi 

perhatian yaitu: tulisan ananda masih perlu di rapikan agar ananda dapat 

membaca tulisannya sendiri. 

Aspek Afektif, Alhamdulillah, ananda mandiri menyiapkan buku 

pelajaran sesuai dengan jadwalnya dan mengerjakan tugas individu dan 

kelompok. Hal yang menjadi perhatian yaitu ananda perlu diingatkan untuk 

meminta izin kepada GPK dan Ustaz/ustazah terlebih dahulu sebelum keluar 

kelas seperti ketika hendak ke toilet. Ananda mulai mampu bersosialisasi 

dengan teman-teman di kelas, seperti bekerja kelompok dan meminjamkan 

buku cetak pada temannya. Hal yang menjadi perhatian yaitu ananda masih 

perlu di ingatkan untuk menyapa dan membalas sapaan orang lain. perilaku 

ananda baik dan ananda selalu memperlakukan dengan baik ustadz/ustadzah 

disekolah, begitupun dengan teman-teman, ananda selalu bersikap ramah dan 

sopan. Hal yang menjadi perhatian yaitu: kedepannya ananda perlu di 

ingatkan untuk tidak canggung kepada GPK danmenyampaikan dengan baik 
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apabila ananda minta bantuan GPK. Alhamdulillah, perkembangan emosi 

ananda baik, ananda mengerjakan tugas sekolah dengan tenang, seperti: saat 

praktek bahasa Arab, biologi dan kimia, murid melakukan praktek dengan 

senang dan tenang, murid tidak pernah membentak atau marah kepada 

ustadz/ustadzah maupun teman-teman ananda disekolah. Hal yang menjadi 

perhatian yaitu: ananda  perlu di ingatkan untuk bersabar dalammengerjakan 

sesuatu. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah membaca, bisa 

menamatkan novel yang tebal selama 2 sampai 3 hari, dan keterampilan lain 

ananda adalah suka matematika dan berjalan kaki dengan jarak yang jauh. 

6. Siti Hamida 

Aspek kognitif, ananda mampu menghitung jumlah nominal uang. 

Ananda mampu menyampaikan pesan dengan tepat kepada orang lain. 

Ananda mampu memulai obrolan dengan salah satu temannya di kelas 

Aspek Afektif, Sikap ananda sangat baik selalu menjalankan ibadah 

bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu dan sikap memelihara 

hubungan baik dengan sesama teman mulai meningkat, selalu menunjukkan 

sikap disiplin, gotong royong, santun, percaya diri, sedangkan sikap santun 

mengalami peningkatan, ananda memiliki kebiasaan menggerak-gerakkan 

kakinya pada saat murojaah hafalan dan pada saat mengerjakan tugas. Selain 

itu, murid masih seringkali mengamati orang-orang disekitarnya. Namun 

alhamdulillah perilaku tersebut berkurang pada saat murid mengerjakan 

tugas. ananda terlihat bersedih saat menunggu jemputan dan jam telah 

menunjukkan pukul 17.10. Ekspresi murid saat bersedih yaitu kedua bibir 

sedikit dimanyunkan dan mengeluarkan air mata. Selain itu, alhamdulillah 

murid terlihat senang dan tidak melamun pada saat bermain dengan kakak 
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kelasnya Kaira. Ekspresi murid saat senang yaitu tertawa dengan 

mengeluarkan suara, mata terlihat berbinar-binar dan menyipit. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah tata rias, dan fashion 

show. 

7. Muhammad Zulfikar 

Aspek kognitif, kemampuan ananda adalah memiliki daya ingat yang 

sangat kuat, sehingga mudah menghafal surah dalam Al-Qur’an dan menghafal 

kosa kata bahasa Arab.  

Aspek Afektif, Ananda patuh dengan apa yg ditanyakan sama GPK. 

Cuman biasanya masih kurang fokus. Ananda  sudah mandiri. Dengan selalu 

langsung menuju ke kelas ketika datang sekolah. Meletakkan tempat 

makanannya sendiri di dapur. Ananda masih perlu di temani oleh gpk di dalam 

hal sosialisasi Masih kehilangan fokus sehingga harus ditemani. Ananda sudah 

menunjukkan perilaku yang baik. Cuman biasanya masih kehilangan fokus dan 

juga masih sedikit emosi kalau ada hal yg tidak di dapatkan. Untuk emosi 

ananda masih belum bisa mengontrol, masih di bawah pengawasan GPK. 

Ananda sudah mampu untuk menulis, dan juga menggambar dengan sangat 

baik 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda melaksanakan shalat Dhuha 

Pagi sebelum belajar, Mengunci badan minimal 4 kali sehari, Fokus pada saat 

pembelajaran, Mengurangi pergi ke laboratorium, Mampu mengurangi ngoceh 

saat pembelajaran.  

8. Aisyah Salsabila 

Aspek kognitif, kemampuan ananda adalah mengucapkan salam 

sebelum masuk ruangan, Tidak Menangis, Tidak Memukul, Melompat ketika 

mendapatkan izin dari guru, Berpamitan ketika hendak pulang. 
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Aspek Afektif, Alhamdulillah, ananda mampu melakukan aktivitas 

secara mandiri, seperti salat berjamaah dengan pengawasan GPK tanpa 

sepengetahuan ananda, melipat mukenah, buang air kecil, buang air besar, 

mengembalikkan rantang ke bunda dapur, mengambil air wudhu, masuk kelas 

tanpa di jemput oleh GPK, dan keluar dari sekolah dengan diawasi GPK dari 

belakang tanpa sepengetahuan ananda. Hal yang menjadi perhatian, ananda 

masih perlu bantuan arahan untuk berwudu, masih perlu diingatkan untuk 

tidak membuka jilbab di depan toilet, dan masih perlu diarahkan menutup 

pintu saat berada di dalam toilet. Alhamdulillah, ananda mengikuti kegiatan 

pagi hari yaitu berkumpul di mushalla untuk berzikir bersama teman-teman 

serta menjawab sesekali pertanyaan teman-temannya, mendengarkan 

ceramah bersama teman-teman akhwat di kelas setiap hari jumat. Ananda 

bermain bersama adik kelasnya pada saat jam istirahat, mengikuti kegiatan 

kelompok bersama adik-adik kelas untuk setoran hafalan, menyapa bunda 

dapur, dan menjawab sapaan dari ustazah saat menunggu jemputan, bermain 

di kolam renang dengan teman-temannya. Hal yang menjadi perhatian, ananda 

masih harus diingatkan untuk menjawab sapaan orang lain. Ananda memberi 

salam sebelum masuk kelas, berpamitan dengan ustaz atau ustazahnya saat 

pulang sekolah, memberi, saat teman-teman meminta tisu dan hand sanitizer. 

Hal yang menjadi perhatian adalah ananda masih diarahkan untuk 

mengatakan permisi saat lewat di depan orang, membunyikan gigi ketika 

sedang shalat dan belajar, menggaruk-garuk bagian kemaluan di depan umum. 

Ananda sudah mampu mendengarkan suara anak menangis di hp tanpa 

menangis. Namun, ananda marah jika mendengar anak menangis dan 

berteriak secara langsung di hadapannya, ananda marah ketika mendengar 



86 
 

 
 

teman kelasnya ribut, marah ketika gurunya meminjam pulpen atau pensilnya, 

memukul wajah ketika dibatasi memakai sabun cuci dan tissu. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah memasak. 

9. Kayra Siti Aisya 

Aspek kognitif, memiliki kemampuan baik dalam mengetahui bahasa 

Arab angka 1-20. Dan memiliki kemampuan baik dalam melafalkan dan 

menuliskan bahasa Arab angka 1-20.  

Aspek Afektif, ananda selalu menunjukkan sikap disiplin, gotong 

royong, santun, percaya diri, sedangkan sikap santun mengalami peningkatan. 

Ananda melakukan wudhu dengan baik pada hari Senin 27 November 2023 

sampai Rabu, 29 November 2023. Murid mampu mepraktikkan wudhu dengan 

benar pada hari Kamis, 30 November 2023 sampai Jumat, 1 Desember 2023. 

Ananda selalu salim kepada guru saat datang dan sebelum pulang sekolah. 

Ananda selalu menyapa teman, adik kelas, dan bunda dapur saat berpapasan 

di sekolah. GPK mengingatkan agar ananda mempercepat pergerakan ketika 

sedang bersiap untuk pulang karena durasi untuk salim kepada guru-guru 

yang ditemui cukup lama. Ananda tertib mengikuti kegiatan memperingati 

hari guru yang diadakan oleh komite dan forsil SMA pada hari Jumat, 1 

Desember 2023. 

Ananda menunjukkan emosi positif yaitu senang dan bersemangat saat 

diizinkan jajan oleh GPK pada hari Rabu, 29 November 2023. Ananda 

menunjukkan emosi positif yaitu senang dan tertawa saat menyapa orang tua 

peserta didik pada kegiatan perayaan hari guru yang diadakan oleh komite 

dan forsil SMA Darul Fikri Makassar pada hari Jumat, 1 Desember 2023. GPK 

perlu menyimak semua kalimat yang diucapkan ananda saat bercerita agar 

dapat melakukan koreksi terhadap kata yang digunakan untuk menyampaikan 
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informasi. GPK perlu memeriksa kembali jawaban ananda dari teman dan guru 

yang melihat ananda untuk menemukan informasi yang tepat. 

Aspek Psikomotorik, keterampilan ananda adalah mengurus anak kecil 

seperti menjaga, dan mengajak bermain, kemudian keterampilan lainnya 

ananda suka bermusik. 

Pencapaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus akan 

mendapatkan nilai di Atas KKM walaupun hasil ujiannya dibawah KKM, bisa 

dinaikkan disebabkan karena pemahaman yang belum sampai kepada 

Pelajaran yang dipelajarinya dan tidak semestinya memberikan nilai dibawah 

KKM karena tidak ada murid yang tidak lulus di Sekolah Nurul Fikri.8 

Kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul 

Fikri Makassar berdasarkan karakteristiknya, peserta didik berkebutuhan 

khusus merupakan anak yang spesial dan menarik karena mereka juga 

memiliki berbagai potensi yang dianugerahkan Allah sebagai bekal mereka 

hidup. Hal ini tentulah tidak mudah, karena peserta didik berkebutuhan 

khusus dilahirkan dengan membawa beberapa keterbatasan baik secara fisik 

maupun secara psikologis yang membuat mereka tidak mampu menerima 

informasi melalui normal sense, tidak mampu mengekpresikan diri mereka, 

atau memproses informasi terlalu lambat atau terlalu cepat. Mereka 

membutuhkan adaptasi khusus melalui program pendidikan khusus yang 

sering disebut dengan pendidikan inklusi ataupun inklusif, salah satunya di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar memiliki program atau pendidikan inklusi. 

Peserta Didik berkebutuhan khusus (sebelumnya dikenal sebagai anak 

luar biasa) adalah anak yang memerlukan pendidikan dan pelayanan khusus 

agar dapat mencapai potensi dirinya sebagai manusia seutuhnya. Kata luar 

 
8Observasi, pada Tanggal 30 Agustus 2023 
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biasa merupakan julukan atau label dalam ranah pendidikan bagi orang yang 

memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan 

yang tidak wajar seperti orang normal pada umumnya. Peserta didik 

berkebutuhan khusus, baik di rumah maupun di sekolah, membutuhkan 

perhatian dan kasih sayang yang lebih. Pada saat ini, di tahun 2023 peserta 

didik berkebutuhan khusus di kenal dengan nama Insan Berkemampuan 

Khusus.  

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki model pelayanan dalam 

pendidikan inklusif, namun dalam pelaksanaanya di serahkan kepada sekolah 

masing-masing dalam menjalankan pendidikan inklusif. Pemahaman yang 

masih belum bisa menyeluruh dan melihat permasalahan yang ada di sekolah 

masing-masing, akhirnya ada tiga model layanan. Pertama yaitu model kelas 

terapi (Omisi). Kedua yaitu model kelas pendampingan (supstitusi). Ketiga 

yaitu model kelas inklusif (duplikasi dan modifikasi). Sekolah Nurul Fikri 

Makassar merupakan salah satu Sekolah Inklusif atau Inklusi dengan peserta 

didik yang berkebutuhan khusus. 

Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda, ada 

peserta didik yang hiperaktif atau disebut juga dengan istilah Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) anak yang cenderung sering bergerak dan 

belum dapat duduk tenang di kursi, mudah frustasi dengan orang dan 

kebiasaan baru juga mudah terganggu. Berdasarkan penjelasan tersebut 

hiperaktif adalah suatu hambatan atau gangguan perilaku yang sangat 

berlebihan dan tidak bisa terkontrol dengan baik, tidak terarah sehingga anak 

yang memiliki gangguan cenderung tidak bisa memusatkan perhatiannya, 

peserta didik di SMAIT Nurul Fikri yang hiperaktif adalah ananda Zulfikar, ada 

peserta didik yang gangguan intelektual atau Intellectual Disability yaitu 
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peserta didik yang mengalami keterbelakangan mental (mental retardation) 

menghadapi hambatan dan memiliki keterbelakangan perkembangan mental-

intelektual di bawah rata-rata, sehingga sulit untuk menyelesaikan 

aktivitasnya. Layanan pendidikan khusus diperlukan untuk mereka, salah 

satunya peserta didik di SMAIT Nurul Fikri yang Intellectual Disability adalah 

ananda Kayra dan Aiman.  

Ada peserta didik yang gangguan autisme yaitu peserta didik yang 

tenggelam dalam dunianya sendiri. Interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial 

seringkali sulit dilakukan oleh anak autis. Ananda Aisyah adalah peserta didik 

dengan diagnosa autism spectrum disorder. Ada juga peserta didik yang 

gangguan perilaku dan emosi atau sering disebut dengan tunalaras yaitu yang 

berperilaku menyimpang pada tingkat sedang, berat, dan sangat berat pada 

masa kanak-kanak dan remaja sebagai akibat dari gangguan perkembangan 

emosi dan sosial atau keduanya, merugikan diri sendiri dan lingkungan, serta 

memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus untuk membantu mereka 

mencapai potensi penuh mereka. Peserta didik yang memiliki karakteristik 

atau diagnosa tunalaras (tingkat sedang) adalah ananda Fatir Handiyono.  

Ada juga peserta didik yang Attention Deficit Disorder (ADD) adalah 

suatu bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya 

dan/atau mengalami kesulitan untuk fokus pada sesuatu atau sulit 

memperhatikan suatu kondisi atau wacana. Peserta didik yang memiliki 

diagnosa Attention Deficit Disorder yaitu ananda Muh. Fathir dan anada Muh. 

Fathurrahman. Ada juga peserta didik yang permasalahan komunikasi disertai 

adanya kecenderungan atau ciri kepribadian Schizoid adalah gangguan 

kepribadian di mana penderitanya tidak mampu membentuk hubungan sosial. 

Orang yang mengalami kondisi ini suka menyendiri, sulit mengekspresikan 
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emosi, dan seperti tidak merasakan kesenangan. Peserta didik yang memiliki 

karakteristik atau diagnosa Schizoid adalah ananda Naura. Dan yang terakhir 

peserta didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar 

berdasarkan karakteristiknya ada yang lamban belajar atau slow learner yaitu 

mengalami hambatan dalam berpikir, merespon rangsangan dan proses 

adaptasi sosial tetapi masih jauh lebih baik dari pada penderita tunagrahita. 

Penderita lamban berpikir cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama 

dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas akademik maupun non 

akademik. Dengan demikian anak lamban belajar cukup memerlukan 

pembelajaran khusus dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya, salah 

satu peserta didik yang mengalami slow learner adalah ananda Hamida.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru pembimbing 

khusus ananda yaitu ustadzah Nurfa yang mengungkapkan bahwa:  
Karakteristik Hamida, yaitu berdasarkan hasil diagnosa ananda adalah 
slow learner, anak yang memiliki IQ 45, skala standar binet. Hal ini 
berarti bahwa murid memiliki potensi intelegensi yang kurang 
memadai apabila dibandingkan dengan kelompok anak lain seusianya. 
Murid cenderung  membutuhkan waktu yang lebih lama dalam 
berpikir, memproses informasi, dan mempelajari hal baru sehingga 
dalam mengikuti pembelajaran di kelas murid membutuhkan bantuan 
dari olang lain. Kemampuan yg dimiliki murid juga memengaruhi 
kemampuan sosialnya yaitu murid cenderung kesulitan dalam menjalin 
hubungan pertemanan, komunikasi, dan fungsi sosial lainnya.  Selain 
itu murid juga mengalami speech delay sehingga lambat dalam 
mengucapkan sesuatu yang ingin disampaikan. Selain itu, murid juga 
memiliki motorik yang lambat. Murid memiliki kesulitan dalam 
keseimbangan tubuh, saat berjalan lambat, membuka resleting tas, dan 
juga kesulitan dalam menekan sesuatu, misalnya murid tidak menekan 
dengan keras pensil saat merautnya dan pada saat menghapus noda di 
muka. Murid kesulitan menekan tisu di muka sehingga noda di muka 
tidak hilang seluruhnya. Serta murid seringkali melamun dan mudah 
teralihkan fokusnya saat pembelajaran di kelas.9 

Di SMAIT Nurul Fikri Makassar Peserta didik berkebutuhan khusus 

kategori ringan belajar bahasa Arab mengikuti kelas reguler sedangkan 

 

9Hasil wawancara dengan ustazah Nurfa, Guru Pembimbing Khusus ananda Hamida 
di SMA Nurul Fikri, pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 
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khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berkerakteristik autism 

memiliki kurikulum tersendiri sesuai dengan kemampuan peserta didik 

berkebutuhan khusus. Tidak hanya sampai disitu, pada program tersendiri 

peserta didik berkebutuhan khusus yang diberikan  yaitu, layanan konseling 

dan pendampingan khusus untuk memudahkan peserta didik dalam menjalani 

pendidikan pada proses pembelajaran. 

BAB V STRATEGI GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

TERHADAP PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS (PDBK) DI SMAIT 

NURUL FIKRI MAKASSAR 

a. Tujuan pembelajaran bahasa Arab  

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh 

kegiatan pembelajaran. Tujuan ini merupakan satu rangkaian yang panjang 

yang saling berhubungan. Tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan atau 

pembelajaran yang kemudian disebut dengan SK (Standar Kompetensi) dan 

KD (Kompetensi Dasar).  

Tujuan pembelajaran bahasa Arab berdasarkan kurikulum peserta didik 

berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar di uraikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

Kurikulum PDBK  Tujuan 

Omisi (Menggunakan modul ajar yang 

dibuatkan oleh guru pembimbing 

khusus) 

Aspek:  
Bahasa Arab angka 
 
Tujuan Umum: 
Murid mengetahui bahasa Arab 
angka 1 sampai 20 dalam waktu 
tiga bulan. 
 
 
 
 

Bahasa Arab 

Kurikulum: Omisi 
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Tujuan Khusus:  
1. Murid mengetahui bahasa 

Arab angka 1-10 dalam waktu 
satu bulan. 

2. Murid mengetahui bahasa 
Arab angka 11-20 dalam 
waktu dua bulan. 

Aspek:  
Bahasa nama hari 
 
Tujuan Umum: 
Murid mengetahui bahasa Arab 
nama hari dalam tiga waktu  
 
Tujuan Khusus:  
1. Murid  mengetahui bahasa 

Arab nama hari dalam waktu 
satu bulan. 

2. Murid menyebutkan arti dan 
bahasa Arab nama hari dalam 
waktu dua bulan. 

 

Subtitusi (mengambil 2 bab atau 2 KD 

pembelajaran bahasa Arab sesuai 

kemampuan peserta didik, tapi 

materi khusus bahasa Arab mengikuti 

kurikulum reguler). 

Dan kurikulum Reguler mengikuti 

kurikulum peserta didik non PDBK 

Tujuan pembelajaran bahasa 

Arab: 

1. Di BAB I murid mengetahui kosa 

kata dan ungkapan yang berkaitan 

dengan masjid, percakapan di 

sekitar masjid, dan murid 

mengetahui alat untuk menashab 

fiil mudhari  

2. Di BAB 2 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan rumah, 

mengetahui hiwar atau 

percakapan di sekitar rumah, dan 



93 
 

 
 

murid mengetahui alat untuk 

menjazm fiil mudhari 

3. Di BAB 3 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan kamar mandi, 

mengetahui hiwar atau 

percakapan di sekitar kamar 

mandi, dan murid mengetahui 

merafa fiil mudhari 

4. Di BAB 4 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan dapur, 

mengetahui hiwar atau 

percakapan di sekitar dapur, dan 

murid mengetahui kana dan 

saudaranya 

5. Di BAB 5 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan makanan dan 

minuman, mengetahui hiwar atau 

percakapan tentang makanan dan 

minuman dan murid mengetahui 

inna dan saudaranya 

6. Di BAB 6 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan sayuran, 
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mengetahui hiwar atau 

percakapan tentang sayuran dan 

murid mengetahui huruf-huruf jar 

7. Di BAB 7 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan buah-buahan, 

mengetahui hiwar atau 

percakapan tentang buah-buahan 

dan murid mengetahui sifat-

mausuf 

8. Di BAB 8 Murid mengetahui 

kosa kata dan ungkapan yang 

berkaitan dengan bunga, 

mengetahui hiwar atau 

percakapan tentang bunga dan 

murid mengetahui mudaf-mudaf 

ilaih 

 

 

b. Materi Pembelajaran Bahasa Arab 

Materi pembelajaran pada dasaranya merupakan isi dari kurikulum 

yang berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau sub topik dan 

rincianya. Kemudian tugas seorang guru disini merupakan memilih dan 

mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran Bahasa 

Arab peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah Nurul Fikri sendiri, materi 

atau bahan ajar yang digunakan yaitu buku pegangan yang disusun oleh tim 
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kurikulum dari sekolah Nurul Fikri itu sendiri, khusus kurikulum omisi di 

buatkan langsung modul ajar oleh guru pembimbing khususnya, kurikulum 

subtitusi menggunakan program pembelajaran individu. Oleh karena itu pada 

proses penyampaian materi pun tentu sangat berbeda antara siswa kelas 

reguler.  

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan mentransfer materi-

materi pelajaran dari guru kepada peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang 

tepat sangat diperlukan agar peserta didik dapat menerima materi pelajaran 

dengan maksimal. Apalagi peserta didik dengan kebutuhan khusus sendiri 

mempunyai kekurangan dalam berbagai hal dan salah satunya adalah 

kecerdasan intelektual yang bisa dikatakan kurang. Oleh karena itu guru harus 

benar-benar memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan siswa dengan kebutuhan khusus. 

Adapun materi pembelajaran yang sering disampaikan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab khususnya yang mengikuti kurikulum omisi di 

SMAIT Nurul Fikri hanyalah sebatas pengenalan kosa kata tentang angka 1-30, 

warna dalam kosa kata bahasa Arab dan nama-nama hari saja, kemudian yang 

menggunakan kurikulum subtitusi dan reguler pembelajarannya sama dengan 

peserta didik non PDBK di SMAIT Nurul Fikri, hanya saja kurikulum subtitusi 

hanya mengambil 2 bab atau dua KD dari setiap mata pelajaran dan tentu 

sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing peserta didik di kelas 

tersebut. Adapun materi pembelajaran bahasa Arab yang mengikuti kelas 

reguler yaitu menggunakan bahan ajar berupa buku paket SMA yang disusun 

oleh tim bilingual atau yang di buat oleh tim DPMRP (Departemen 

pengembangan mutu riset pedagogi/pembelajaran) yang ada di SIT Nurul 

Fikri Makassar. 
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Adapun media yang digunakan guru pembimbing khusus dalam 

pembelajaran bahasa Arab adalah modul, Whiteboard, spidol boardmarker dan 

penghapus, guru bahasa Arab sendiri menggunakan media buku paket, laptop 

dan proyektor. 

c. Strategi pembelajaran bahasa Arab 

Strategi pembelajaran pada dasarnya mencakup penggunaan secara 

benar dan optimal seluruh komponen yang terlibat dalam proses 

pembelajaran, meliputi tujuan, materi pembelajaran, media, metode, peserta 

didik, guru, dan, lingkungan belajar dan hasil penilaian guru terhadap peserta 

didik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien. Beberapa faktor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan strategi pembelajaran digunakan dalam pembelajaran sehingga 

materi tersebut disampaikan dan diselaraskan dengan tujuan pembelajaran 

yang ada. 

Dalam pembelajaran di SMAIT Nurul Fikri, strategi guru sangat 

diperlukan, terlebih lagi pada peserta didik yang  berkebutuhan khusus. 

SMAIT Nurul Fikri telah menyediakan layanan dan pendampingan khusus 

pada peserta didik berkebutuhan khusus, dimana tidak hanya memiliki guru 

untuk tiap mata pelajaran tapi juga mereka didampingi oleh guru pembimbing 

khusus. 

Pada pembelajaran bahasa Arab peserta didik berkebutuhan khusus 

diberikan strategi khusus juga. Berdasarkan keterangan guru bahasa Arab 

SMAIT Nurul Fikri, ustadz Rezki Ariwibowo Haris yang telah mengajar bahasa 

arab kurang lebih 2 tahun saat ditanya mengenai, dalam mengajar bahasa Arab 

menggunakan metode dan strategi apa saja dan apakah ada program khusus 

untuk mengajarkan bahasa Arab ke PDBK, beliau mengemukakan bahwa: 
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“Untuk strateginya menggunakan strategi PAKEM dan metodenya 
menggunakan Ceramah, Baca Tiru, Diskusi, Metode Menghafal Kosa 
Kata, di selingi bernyanyi dengan Percakapan dan Kaidah-Kaidah 
Bahasa Arab, dan kalau program khusus di Sekolah untuk PDBK belum 
ada karena kami mengajar murid PDBK di Kelas Reguler sama dengan 
teman-temannya yang non PDBK hanya saja memberikan pemahaman 
langsung kepada murid dan juga GPK nya agar GPK nantinya bisa 
memberikan penjelasan yang sesuai dengan tingkat pemahaman 
ananda yang mereka dampingi.”10 

Kemudian ditanya kembali mengenai bagaimana cara mengajar di kelas 

inklusif dan apakah semua PDBK SMAIT Nurul Fikri mendapat terapi khusus, 

lalu apakah buku-buku pelajaran antara peserta didik umum dan PDBK ada 

perbedaan beliau memberikan keterangan bahwa: 
“Caranya hampir sama dengan anak anak Non. PDBK hanya saja kami 
tidak memberikan beban tugas dan menghafal yang berat seperti yang 
lainnya dan mengenai terapi khusus, tidak semua anak-anak yang 
tergolong PDBK mendapat terapi khusus karena ada yang memang 
butuh dan ada juga yang tidak butuh terapi khusus, hanya saja masih 
membutuhkan GPK, lalu untuk buku pelajaran bagi peserta didik yang 
tergolong reguler bukunya tetap sama adapun yang non reguler 
memiliki buku yang khusus yang dibuat langsung oleh GPK sendiri.” 

 Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai strategi guru 

untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus peneliti juga mewawancarai 

guru GPK yang ditunjuk sekolah sebagai pembimbing bagi peserta didik. 

Adapun keterangan Koordinator guru GPK SMA Nurul Fikri ustazah Azizah, 

saat ditanya mengenai tugas dan perannya dalam membimbing PDBK bahwa: 
“Secara umum yah GPK itu tugasnya mendampingi murid mulai datang 
muridnya sampainya pulang. Jadi semua yang dilakukan muridnya di 
sekolah itu adalah tanggung jawabnya GPK, termasuk makanannya, 
buang airnya, apalagi pembelajarannya. Jadi kalau kita itu di sekolah 
harus dilakukan assesmen dulu sama anak, assesmen pembelajaran 
agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahannya anak dalam 
pembelajaran. Jadi nanti hasil assesmen itu yang menunjukkan anak 
tersebut memerlukan modifikasi kurikulum atau tidak. Terus GPK nya 
juga yang harus buatkan PPI (Program Pembelajaran Individu) atau 
biasa kalau guru reguler itu istilahnya RPP. Kalau misalkan anaknya 
butuh modifikasi kurikulum dan hasilnya itu ada mapel yang omisi 
berarti GPK harus buatkan modul. Tugasnya juga GPK itu adalah 
menerapkan intervensi atau program khusus buat muridnya dan 
melakukan evaluasi. Nanti diakhir semester itu GPK harus lagi buat 
evaluasi PPI dan buat raport kalau muridnya non reguler, kalau reguler 

 

10Hasil wawancara dengan ustadz Rezki, guru bahasa arab sekaligus penanggung 
jawab bahasa arab di SMA Nurul Fikri, pada tanggal 31 Agustus 2023. 
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wali kelas yang mengerjakan raportnya, tapi kalau anaknya pakai 
kurikulum modifikasi, subtitusi, atau omisi, berarti GPK juga yang 
susunkan raportnya. Ohh iyaaa itu juga kalau ulangan dan ujian-
ujiannya seperti PTS dan PAS, kalau muridnya reguler berarti guru 
mata pelajaran yang menguruskan soal dan penilaiannya, tapi kalau 
non reguler berarti itu tugasnya GPK.”11 

Selanjutnya mengenai bagaimana metode dan strategi yang diterapkan 

dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dan berapa kali 

pelayanan terapi bagi PDBK? koordinator GPK menerangkan bahwa: 
“secara umum strategi atau metode yang digunakan pada peserta didik 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kesulitannya masing-
masing, contohnya Kayra yang mengalami (Intellectual Disability 
Kategori Ringan) itu kan tidak bisa mengikuti reguler untuk 
pembelajarannya jadi dia itu full omisi untuk pelajaran non prakteknya, 
kecuali TIK itu kurikulum omisi juga. Jadi saya harus buatkan PPI, 
Modul, dan evaluasi PPI. Sejak pendampingan awal itu sampai sekarang 
adami beberapa program khusus yang kuberikan ke mbak Cia sebagai 
intervensi. Pernah kuterapkan token ekonomi untuk latih kefokusan 
belajarnya, Alhamdulillaah sekitar dua bulanan itu berdampak 
positifki, Alhamdulillah bisa fokus lebih dari 15 menit, karena 15 menit 
memang targetku waktu itu. Terus kan mbak Cia juga punya masalah 
emosi, jadi biasa kalau ada hal yang buat dia tidak senang, itu mudah 
sekali meledak marahnya, dan begitu juga kalau senangi, dehh itu kalau 
ada hal yang buat dia senang, reaksinya juga berlebihan. Jadi pernah 
kuterapkan  breathing exercise  selama satu semester, Alhamdulillaah 
ngefek sih, tapi sangat lama dan tidak begitu banyak perubahannya. 
Jadi untuk sekarang itu kukasi program jalan keliling lapangan Amkop 
sebanyak 5 putaran, dan ini nanti akan kutambah jumlah putarannya 
dan mudah mudahan bisa sampai lari. Itu kuterapkan untuk jaga 
staminanya, meningkatkan imunnya, untuk menurunkan berat 
badannya juga, dan yang penting juga bisa menjadi salah satu cara 
untuk merelease emosinya yang berlebihan. Oh iya dulu toh pernah 
kulakukan itu naik turun tangga untuk programnya yang seperti ini, 
hanya saja tidak begitu efektif, itu satu semester juga dan perbahannya 
sangat sedikit. Jadi itu kalau mbak Cia stabilmi emosinya, MaasyaaAllah 
enak sekali mki mengajar, lebih cepat juga paham, fokusnya juga bagus. 
Tapi sampai saat ini kalau belajar itu masih butuh yang konkret karena 
cara berpikirnya yang sangat sederhana, jadi sangat bergantung sama 
media flashcard, tapi ini berusahaka untuk minimalisisr dan ganti 
dengan cara lain. Untuk Pelayanan terapi di SMA itu sendiri 4 kali dalam 
sepekan di hari senin, selasa, rabu, dan kamis, dan jika ada hari libur di 
pindahkan di hari jumat.” 

 

11Hasil wawancara dengan ustazah Azizah, koordinator GPK SMA Nurul Fikri, pada 
hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 
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Adapun keterangan dari ustadzah Arnida yang bertugas sebagai salah 

satu guru GPK dan telah mendampingi langsung peserta didik kurang lebih 

selama 1 tahun 7 bulan mengenai strategi menjelaskan bahwa: 
“Saya melakukan identifikasi dan asesmen terhadap siswa yang 
mengalami hambatan belajar. Membangun sistem koordinasi antara 
pihak sekolah (wali kelas atau guru mapel) dengan orang tua siswa. 
Melaksanakan pendampingan PDBK dalam pembelajaran, bekerjasama 
dengan Wali kelas dan guru mapel dan untuk strategi. Contohnya 
strategi yang diterapkan pada salah satu siswa yang bernama Aisyah, 
dia mengalami kesulitan yang disebut dalam (Autism Spectrum 
Disorder), Karena aisyah tidak bisa mengikuti kelas reguler maka saya 
memberikan kurikulum omisi dimana ananda mengikuti pelajaran 
yang bersumber dari guru pendamping atau dari saya sendiri”.12 

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil wawancara bersama guru 

bahasa arab, koordinator GPK, dan guru GPK mengenai strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa Arab 

terhadap peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar, yaitu: 

1. Metode belajar dan Guru pendamping khusus (GPK) 

Guru bahasa Arab mengajar menggunakan strategi PAKEM dan metode 

ceramah dan beberapa strategi belajar lainnya, seperti baca tiru dan 

bernyanyi. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus diberikan 

pendampingan tambahan oleh GPK atau guru pendamping sesuai dengan 

kebutuhan dan kesulitan masing-masing. Guru pendamping yang ditunjuk 

atau ditugaskan oleh sekolah juga merupakan guru yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang mumpuni seperti lulusan psikologi. 

2. Asessmen 

Guru-guru di SMAIT Nurul Fikri bekerjasama dengan guru GPK atau 

guru  pendamping khusus, melakukan asessment terhadap peserta didik 

berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk 

 
12Hasil wawancara dengan ustazah Arnida, Guru Pembimbing Khusus SMA Nurul 

Fikri, pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 
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mengetahui lebih mendalam mengenai karakteristik, maupun kebutuhan 

peserta didik. 

3. Terapi/Konseling 

Terapi juga merupakan salah satu upaya atau strategi yang dilakukan 

pihak sekolah dan guru-guru untuk membantu dan memudahkan peserta 

didik dalam pembelajaran. Pelayanan terapi di SMAIT Nurul Fikri berdasarkan 

wawancara bersama koordinator GPK dilakukan 4 kali dalam sepekan di hari 

senin, selasa, rabu, dan kamis, dan jika ada hari libur di pindahkan di hari 

jumat, durasi waktunya adalah 1 jam per-murid.” 

4. Kurikulum 

Peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dibuatkan 

atau diberi kurikulum khusus sesuai dengan aturan pemerintah oleh guru 

pendamping atau GPK. Kurikulum yang dibuat disesuaikan dengan 

kemampuan, kebutuhan, serta kesulitan peserta didik, di SMAIT Nurul Fikri 

itu sendiri yang diberikan kepada ananda yaitu memakai kurikulum omisi, ada 

ananda (Hamida, Kayra, Aisyah, dan Fikar) subtitusi ada ananda (Aiman, 

Fathur, Fikar dan Fatir Khair)  dan ada juga yang reguler mengikuti kurikulum 

sesama non-PDBK yaitu ananda (Naura dan Fathir Handiyono). 

5. Modul Pembelajaran 

Modul pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus berbeda 

dengan modul pembelajaran peserta didik reguler. Modul pembelajaran PDBK 

didesain dan dibuat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 

Modul dibuat merujuk pada kurikulum khusus yang telah dibuat. Sehingga 

untuk penilaian juga berdasarkan pada kurikulum dan standar yang telah 

ditetapkan masing-masing. 
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Strategi guru dalam pembelajaran bahasa Arab terhadap Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri Makassar, strategi 

pembelajaran bahasa Arab di SMAIT Nurul Fikri Makassar secara umum 

sangat baik, kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan oleh para 

guru bahasa Arab dengan bantuan tim bilingual bahasa Arab sangat efektif 

dengan menggunakan strategi yang dianggap paling tepat dan dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, sekaligus dapat mendukung 

tindak lanjut program yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap program 

nasional tentang integrasi keilmuan di setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat 

dilihat keberhasilan pendidik bahasa Arab di SMAIT Nurul Fikri Makassar di 

saat melakukan pembelajaran di kelas menggunakan bermacam metode 

dalam menyampaikan materi pelajaran baik di dalam kelas maupun diluar jam 

pelajaran, sehingga peserta didik memiliki minat yang tinggi untuk belajar 

bahasa Arab. Selanjutnya kita juga maklumi bahwa sesungguhnya tidak ada 

satu strategi yang dianggap paling baik bagi semua situasi pengajaran masing-

masing mempunyai kebaikan dan kelemahan. Karena itu, dalam praktek 

pendidikan beberapa strategi kita pergunakan secara bervariasi dan saling 

melengkapi yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran guru bahasa Arab di SMAIT Nurul 

Fikri Makassar, strategi pembelajaran diartikan sebagai pendekatan dalam 

mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan mata pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang telah ditentukan, secara efektif 

dan efisien. Strategi pembelajaran bahasa Arab adalah serangkaian tindakan 

strategis guru dalam merealisasikan perwujudan kegiatan pembelajaran 

aktual yang efektif dan efisien. pembelajaran bahasa arab adalah suatu upaya 
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membelajarkan siswa untuk belajar bahasa arab dengan guru sebagai 

fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh 

tujuan yang ingin dicapai yaitu menguasai ilmu bahasa dan kemahiran bahasa 

arab, seperti memahami materi-materi bahasa arab, membuat kalimat dalam 

bahasa arab, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu meliputi 

guru, siswa, metode, strategi, media, sarana dan prasarana, serta lingkungan.  

Peserta didik berkebutuhan khusus biasanya mendapatkan pendidikan 

di berbagai setting karena lingkungan pendidikan untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus bervariasi dan dibandingkan pendidikan dengan anak 

normal. Tidak ada pengaturan tunggal yang dapat digunakan untuk semua 

anak dengan kebutuhan spesialisasi yang sama. Dalam kaitan ini, untuk 

pemilihan strategi, metode pendekatan dalam mengajar harus 

mempertimbangkan kondisi peserta didik. 

Strategi pembelajaran bahasa Arab dapat ditentukan oleh guru bahasa 

Arab itu sendiri dan banyak menggunakan metode yang sifatnya monoton 

yang membuat peserta didik menjadi jenuh, akan tetapi guru bahasa Arab di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar menggunakan metode PAKEM (Pembelajaran 

aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), sehingga peserta didik khususnya 

peserta didik berkebutuhan khusus penuh semangat dan bergairah dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan bahasa Arab.  

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara penulis dengan guru 

bahasa Arab ustad Rezki mengungkapkan bahwa: 
“Untuk strategi menggunakan strategi PAKEM dan metodenya 
menggunakan Ceramah, Baca Tiru, Diskusi, Metode Menghafal Kosa 
Kata, di selingi bernyanyi dengan Percakapan dan Kaidah-Kaidah 
Bahasa Arab, dan kalau program khusus di Sekolah untuk PDBK belum 
ada karena kami mengajar murid PDBK di Kelas Reguler sama dengan 
teman-temannya yang non PDBK hanya saja memberikan pemahaman 
langsung kepada murid dan juga GPK nya agar GPK nantinya bisa 
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memberikan penjelasan yang sesuai dengan tingkat pemahaman 
ananda yang mereka dampingi.”13 

Guru adalah figur inspirator dan motivator peserta didik dalam 

mengukir masa depannya, maka hal itu akan menjadi kekuatan peserta didik 

dalam mengejar cita-cita besarnya untuk meraih masa depan. Seorang guru 

harus mampu menimbulkan semangat belajar peseta didik secara inividual. 

Karena masing-masing peserta didik mempunyai perbedaan dalam 

pengalaman, kemampuan dan sifat-sifat pribadi lain, sehingga dapat 

memberikan kebebasan berfikiran penuh inisiatif dan kreatif dalam 

menghadapi suatu pekerjaan, adapun kurikulum yang di pakai oleh peserta 

didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri Makassar yaitu kurikulum 

omisi yaitu beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar 

ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik 

berkebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus yang 

bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen, dengan 

dibuatkan modul pembelajaran khusus. Dan kurikulum substitusi yaitu 

beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang 

lebih setara, dengan dibuatkan program pembelajaran individu (PPI).  

Dalam proses pembelajaran, seorang guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar terhadap peserta 

didik berkebutuhan khusus untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang 

guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik khususnya 

peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam proses penyampaian materi 

pembelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam 

 

13Hasil wawancara dengan ustadz Rezki, guru bahasa arab sekaligus penanggung 
jawab bahasa arab di SMA Nurul Fikri, pada tanggal 31 Agustus 2023. 
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belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses 

perkembangan peserta didik. 

BAB VI FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN 

KHUSUS (PDBK) DI SMAIT NURUL FIKRI MAKASSAR 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa faktor yang menghambat dan mendukung proses penerapan strategi 

pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusi. 

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator guru pendamping khusus SMA, 

yakni Ustazah. Azizah, beliau mengatakan bahwa:  
“Banyak faktor yang bisa menjadi penghambat dalam proses 
penerapan strategi pembelajaran untuk PBDK, seperti contohnya, 
penggunaan kata yang tepat dalam komunikasi, jadi mbak Cia itu 
sangat sederhana cara berpikirnya, jadi kita harus pakai kata-kata yang 
sederhana juga untuk menjelaskan materi. Jadi saya biasa melihat 
responnya kalau ada kubilang, na kaya’ bingung, kuulang lagi dan kalau 
masih terlihat bingung, kutanyakan arti dari kata yang kuucapkan, 
karena mungkin saja diantara kata-kata yang kuucapkan itu ada yang 
dia tidak pahami. Jadi haruska dulu cari tau kata apa yang tidak dia 
pahami, lalu saya jelaskan arti katanya. Terus mbak cia itu kalau ada 
yang kita ajarkan toh, haruspi diulang ulang terus, makanya itu kasian 
tidak bisa banyak topik yang kita ajarkan dalam satu semester. Jadi 
biarmi mungkin dua topik tapi bisa napahami. Mbak cia juga sangat 
kesulitaan dalam hal numerik. Jadi semua yang berhubungan angka itu 
perluki banyak cara untuk jelaskan biar ananda paham. Dan sangat 
sulit dijelaskan materi kalau badmood mi, apalagi kalau GPK lain 
dampingi, dehhh na sengajai mintong lama-lama badmoodnya. Tapi 
kalau sama saya mungkin karena lamama juga sama-sama, jadi 
Alhamdulillah awal-awalji itu selaluka bertengkar, sekarang 
Alhamdulillah mendengar bengetmi sama saya”.14 

Adapun keterangan dari guru GPK ustazah Arnida dan ustazah 

Nurfandiati saat ditanya mengenai hambatan apa yang sering  ditemukan 

selama menjadi GPK yaitu: 
“Seperti pada saat ananda Aisyah tantrum, ananda kadang memukul 
orang-orang di sekitarnya atau pada saat ananda tidak mematuhi 
pelajaran, ananda juga selalu marah ketika tidak mendapatkan apa 
yang ia inginkan, dan kalau saya GPK atau saya sendiri guru 

 

14Hasil wawancara dengan ustazah Azizah, koordinator GPK SMA Nurul Fikri, pada 
hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 
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pendamping ananda Hamida memerlukan kesabaran yang lebih dan  
memerlukan waktu yang lebih lama sebab GPK perlu menjelaskan 
secara berulangkali materi kepada murid”.15 

Adapun keterangan dari ustad hidayat dan ustad akbar yang bertugas 

sebagai guru GPK ananda Fathir dan Aiman dan telah mendampingi langsung 

peserta didik kurang lebih selama 1 tahun  mengenai hambatan menjelaskan 

bahwa: 
“Ananda Suka menunda-nunda pekerjaannya ataupun tugasnya, 
Ananda cepat lupa terhadap mapel umunya sehingga GPK harus sering-
sering mengulang pelajaran umumnya, adapun mata pelajaran bahasa 
Arab pun juga kadang-kadang begitu kecuali menggunakan metode 
bernyanyi ananda sangat bersemangat belajar”16 

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari guru bahasa Arab, 

koordinator GPK, dan masing-masing guru GPK yang juga mendampingi 

masing-masing peserta didik yang berkebutuhan khusus, dapat disimpulkan 

bahwa hambatan yang dialami saat penerapan strategi pembelajaran yaitu: 

1. Peserta didik kategori PDBK tergolong lambat dalam mengetahui 

pelajaran karena karakteristik, sikap, dan emosi yang kadang tidak stabil.  

Sehingga jika guru tidak menggunakan kata-kata sederhana dalam 

menyampaikan pembelajaran maka ini menjadi salah satu penghambat, 

Oleh karenanya guru harus mampu menggunakan kata-kata sederhana 

agar peserta didik berkebutuhan khusus bisa memahami pelajaran 

(Ananda Kayra dan Hamida). 

2. Marah dan Tantrum, peserta didik  kategori PDBK sering mengalami 

tantrum dengan diagnosa autisme, atau sikap dan emosi yang tidak 

terkontrol, contohnya memukul teman dan marah saat tidak sesuai yang 

diinginkan (Ananda Aisyah). Hal tersebut menjadi penghambat bagi guru 

 

15Hasil wawancara dengan ustazah Arnida dan ustazah Nurfa, Guru Pembimbing 
Khusus SMA Nurul Fikri, pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 

16Hasil wawancara dengan ustad Hidayat dan ustad Akbar, Guru Pembimbing Khusus 
SMA Nurul Fikri, pada hari Senin, 28 Agustus 2023. 
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GPK maupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

3.  Kondisi guru GPK, peserta didik dengan diagnosa slow learner yaitu 

(Ananda Hamida) lambat dalam pembelajaran sehingga guru harus sabar 

untuk mengarahkan, membimbing dan  memerlukan waktu yang lebih 

lama untuk mengulang-ulang materi pembelajaran, sampai peserta didik 

paham, dan juga terkadang guru GPK merasa kecewa karena tidak 

direspon oleh peserta didik. 

4. Fokus belajar peserta didik, hampir semua peserta didik mengalami 

kendala pada fokus belajar. Dimana fokus belajar peserta didik gampang 

berkurang atau teralihkan. Sehingga guru perlu berusaha menarik atau 

mengembalikan fokus belajar peserta didik. Peserta didik juga cenderung 

cepat lupa dengan materi yang diberikan (Ananda Fathir, Fathur, Fikar, 

dan Aiman).  

Selain faktor penghambat yang telah dijabarkan di atas terdapat juga 

faktor pendukung yang memengaruhi terlaksananya proses pelaksanaan 

pembelajaran bahasa arab bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di 

SMAIT Nurul Fikri Makassar. adapun beberapa faktor pendukung yang 

diketahui dan diperoleh dari hasil wawancara tersebut yang pertama 

berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator guru pendamping khusus 

SMA, yakni ustazah Azizah, beliau mengatakan:  
“MasyaAllah kalau dengar musik itu lebih mudah dia pahami materi. 
Apalagi bahasa Arab kalau materinya dijadikan lagu, uuu cepat itu na 
hapal. dan MasyaAllah itu mbak cia kalau bisa mki handelki’ zah 
amanmi. Apapun kita instruksikan InsyaaAllaah akan dilakukan”.17 

Jadi ustadzah Azizah memberi informasi bahwa dia menggunakan 

musik sebagai salah satu media atau alat pendukung dalam proses 

 

17Hasil wawancara dengan ustazah Azizah, koordinator GPK SMA Nurul Fikri, pada 
hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 
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pembelajaran bahasa Arab. Musik yang merupakan alunan nada dan suara 

bisa membangkitkan semangat atau menarik perhatian peserta didik dalam 

belajar. Lanjut faktor pendukung melalui keterangan ustazah Arnida dan 

Nurfandianti sebagai guru GPK bahwa: 
 “faktor pendukung contohnya untuk Aisyah, Aisyah itu justru anak 
yang giat belajar bahkan dia yang sering ingatkan GPK nya untuk 
belajar, saya menyediakan modul karena diagnosa ananda pakai 
kurikulum omisi, Murid juga diberi reward berupa pujian saat selesai 
mengerjakan sesuatu”.18 

Berdasarkan keterangan kedua guru pendamping peserta didik 

berkebutuhan khusus ustazah Arnida dan Nurfandianti menyatakan bahwa 

faktor pendukung salah satunya disediakannya modul, semangat peserta didik 

serta reward yang berupa pujian untuk mendukung proses pembelajaran 

bahasa Arab bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berlanjut keterangan 

dari ustazah Risma juga sebagai salah satu guru GPK saat ditanya mengenai 

apa saja faktor pendukung yang anda temukan untuk meningkatkan motivasi 

belajar (khusus bhs Arab) untuk peserta didik dampingannya, ustazah Risma 

mengatakan bahwa: 
“Menyediakan media pembelajaran yang menarik, saya memberikan 
nasehat dengan intonasi suara sedikit tegas karena ananda juga 
sifatnya keras jadi tidak gampang menerima nasehat”19 

Adanya ketersediaan media pembelajaran yang menarik serta 

memberikan nasehat kepada peserta didik menjadi salah satu faktor 

pendukung sekaligus cara yang dilakukan atau untuk mengatasi dan 

memudahkan jalannya proses pembelajaran bahasa Arab. Kemudian lanjut 

keterangan dari ustad Akbar juga sebagai salah satu guru GPK saat ditanya 

mengenai apa saja faktor pendukung yang anda temukan untuk meningkatkan 

 

18Hasil wawancara dengan ustazah Arnida dan ustazah Nurfa, Guru Pembimbing 
Khusus SMA Nurul Fikri, pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023. 

19Hasil wawancara dengan ustazah Risma, Guru Pembimbing Khusus SMA Nurul Fikri, 
pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2023. 
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motivasi belajar (khusus bahasa Arab) untuk peserta didik dampingannya, 

ustad Akbar mengatakan bahwa: 
“Motivasi yang selalu saya ingatkan kepada ananda Aiman untuk 
belajar bahasa Arab agar dia mengerti arti dari hafalan Qur'an yang 
ananda miliki, karena Alhamdulillah ananda sekarang sudah menghafal 
19 juz sehingga penting bagi ananda untuk belajar bahasa arab, agar 
ananda mengerti apa yang ananda selalu ulang-ulangi”.20 

Begitupun keterangan dari ustad Husain dan ustad Rinaldy saat di 

tanya tentang faktor pendukung yang anda temukan untuk meningkatkan 

motivasi belajar (khusus bhs Arab) untuk ananda Fikar dan ananda Fathur, 

mereka mengatakan bahwa: 
“Faktor pendukungnya yaitu Fikar memiliki daya ingat yang bagus 
sehingga dia sangat mudah menghafal kosakata bahasa Arab yang 
diberikan, kurikulum yang dipakai ananda khususnya mapel bahasa 
Arab yaitu omisi dengan saya membuatkan modul tersendiri sesuai 
dengan tingkat pemahaman ananda, Memberinya semangat dan 
nasehat untuk lebih motivasi agar dapat menghafalkan kosa kata 
bahasa arab dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab”21 

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan adapun faktor pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar yaitu: 

1. Penggunaan musik sebagai salah satu media atau alat pendukung dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab. Musik yang merupakan alunan nada 

dan suara yang bisa membangkitkan semangat atau menarik perhatian 

peserta didik dalam belajar bahasa Arab. 

2. Ketersediaan modul pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan 

khusus yang  menggunakan kurikulum omisi (Aisyah, Fikar, Hamida, Dan 

Kayra) 

 

20Hasil wawancara dengan ustad Akbar, Guru Pembimbing Khusus SMA Nurul Fikri, 
pada hari senin, tanggal 28 Agustus 2023. 

21Hasil wawancara dengan ustad Husain dan ustad Rinaldy, Guru Pembimbing Khusus 
SMA Nurul Fikri, pada hari Jumat, 25 Agustus 2023. 
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3. Memberikan reward atau pujian pada peserta didik juga menjadi salah 

satu faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran bahasa 

Arab. Pujian bisa meningkatkan semangat serta kepercayaan diri peserta 

didik sehingga hal tersebut sangat mendukung dan catatan khusus Guru 

pembimbing khusus untuk mengalihkan kembali fokus peserta didik saat 

peserta didik memulai obrolan di luar materi pelajaran. Reward yang 

diberikan berupa pujian seperti “hebat, MasyaAllah, luar biasa anak 

salihah, dan good job”. 

4. Ketersediaan media yang menarik, media menjadi salah satu faktor 

pendukung dalam mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran, 

dengan adanya media yang menarik pembelajaran tidak menjadi 

monoton, peserta didik bisa lebih semangat dan fokus belajar, dan guru 

pembimbing khusus harus sering-sering mengingatkan untuk mengulangi 

pembelajaran ananda agar tidak mudah lupa terhadap mata pelajaran, 

khususnya pembelajaran bahasa Arab. 

5. Guru pembimbing khusus selalu memberikan semangat dan nasehat 

untuk lebih motivasi agar dapat menghafalkan kosa kata bahasa arab dan 

semangat dalam mempelajari bahasa Arab. 

Faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab 

terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar, dalam proses penbelajaran guru merupakan salah satu faktor yang 

berperan dalam proses pembelajaran, gurulah yang dapat menentukan 

kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru 

harus memikirkan dan membuat perencanaan dan sistem pengajaran secara 

saksama serta berusaha semaksimal mungkin agar peserta didik berminat dan 

tertarik mempelajari pelajaran yang telah diberikan. Melihat proses 
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pelaksanaan strategi pembelajaran bahasa Arab di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar sangat perlu untuk ditingkatkan terutama cara atau metode strategi 

yang digunakan oleh guru sehingga peserta didik dapat memahami materi 

pengajaran yang diberikan kepada peserta didik. Karena dengan 

menggunakan metode strategi dan sistem yang baik dalam proses pengajaran 

bahasa Arab dapat berjalan dengan baik, serta dapat dipahami dengan mudah 

oleh peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam 

menyajikan materi bahan pembelajaran bahasa Arab maka dapat digunakan 

berbagai macam metode strategi yang di anggap cocok dalam menyampaikan 

pembelajaran terhadap peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan 

khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat Peserta didik kategori 

PDBK tergolong lambat dalam memahami pelajaran karena karakteristik, 

sikap, dan emosi yang kadang tidak stabil. Sehingga jika guru tidak 

menggunakan kata-kata sederhana dalam menyampaikan pembelajaran maka 

ini menjadi salah satu penghambat, Oleh karenanya guru harus mampu 

menggunakan kata-kata sederhana agar peserta didik berkebutuhan khusus 

bisa memahami pelajaran. Terjadinya tantrum, peserta didik  kategori PDBK 

sering mengalami tantrum dengan diagnosa autisme, atau sikap dan emosi 

yang tidak terkontrol, contohnya memukul teman dan marah saat tidak 

mendapatkan yang diinginkan. Hal tersebut menjadi penghambat bagi guru 

GPK maupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Kondisi guru GPK, Terkadang guru GPK sendiri memerlukan kesabaran yang 

lebih dan  memerlukan waktu yang lebih lama sebab mengulang-ulang materi, 

sampai peserta didik paham, dan juga terkadang guru GPK merasa kecewa 

karena tidak direspon oleh peserta didik. Fokus belajar peserta didik, hampir 
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semua peserta didik mengalami kendala pada fokus belajar. Dimana fokus 

belajar peserta didik gampang berkurang atau teralihkan. Sehingga guru perlu 

berusaha menarik atau mengembalikan fokus belajar peserta didik. Peserta 

didik berkebutuhan khusus juga cenderung cepat lupa dengan materi yang 

diberikan.  

Faktor pendukungnya adalah Penggunaan musik sebagai salah satu 

media atau alat pendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Musik 

yang merupakan alunan nada dan suara yang bisa membangkitkan semangat 

atau menarik perhatian peserta didik dalam belajar bahasa Arab, khususnya 

peserta didik berkebutuhan khusus. Ketersediaan modul pembelajaran untuk 

peserta didik berkebutuhan khusus yang  menggunakan kurikulum omisi. 

Memberikan reward atau pujian pada peserta didik juga menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Arab. 

Pujian bisa meningkatkan semangat serta kepercayaan diri peserta didik 

sehingga hal tersebut sangat mendukung dan catatan khusus Guru 

pembimbing khusus untuk mengalihkan kembali fokus peserta didik saat 

peserta didik memulai obrolan di luar materi pelajaran. Reward yang 

diberikan berupa pujian seperti “hebat, masyaAllah, luar biasa anak salehah, 

dan good job”. Ketersediaan media yang menarik, media menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran, 

dengan adanya media yang menarik pembelajaran tidak menjadi monoton, 

peserta didik bisa lebih semangat dan fokus belajar, dan guru pembimbing 

khusus harus sering-sering mengingatkan untuk mengulangi pembelajaran 

ananda agar tidak mudah lupa terhadap mata pelajaran, khususnya 

pembelajaran bahasa Arab. Guru pembimbing khusus selalu memberikan 

semangat dan nasehat untuk lebih motivasi agar dapat menghafalkan kosa 
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kata bahasa arab dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Faktor 

pendukung lainnya dalam proses pembelajaran bahasa Arab bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu adanya media tersendiri yang digunakan 

selama pembelajaran dan peran guru pembimbing khusus yang selalu 

mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus di setiap pembelajaran 

berlangsung, mulai datangnya ke sekolah hingga peserta didik berkebutuhan 

khusus dijemput oleh walinya untuk pulang ke rumah masing-masing.   
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, terhadap strategi pembelajaran 

bahasa Arab bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar, maka diperoleh kesimpulan:   

1. Terdapat 9 siswa PDBK yang ada di SMAIT, yaitu ananda Naura dan Fathir 

Handiyono mengikuti kurikulum reguler, Hamida Omisi, Aiman subtitusi, 

Fathur subtitusi, Fatir Khair subtitusi, Fikar omisi dan subtitusi, Kayra 

Omisi, dan ananda Aisyah Omisi. Kemudian guru mengimplementasikan 

strategi penyampaian materi pelajaran yang diselingi dengan sedikit 

permainan. Hal ini dikarenakan peserta didik inklusi cenderung memiliki 

tingkat konsentrasi yang di bawah rata-rata. Teknik evaluasi yang 

dilakukan oleh guru pembimbing khusus dengan cara mengurangi 

kompetensi bagi peserta didik inklusi serta menurunkan tingkat materi 

bagi peserta didik.  

2. Adapun strategi menggunakan strategi PAKEM dan metode yang biasa 

dilakukan guru seperti tanya jawab, diskusi yang dikemas menggunakan 

teknik-teknik yang dimiliki oleh guru kelas atau guru pembimbing khusus 

itu sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didiknya dengan model 

parsitipatif dengan faktor guru yang sangat berpengaruh di kelas.  

3. Adapun hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus yaitu 

Peserta didik kategori PDBK tergolong lambat dalam memahami pelajaran 

karena karakteristik, sikap, dan emosi yang kadang tidak stabil, Tantrum, 

kondisi guru pembimbing khusus yang tidak semuanya berlatar belakang 

sarjana psikologi, fokus belajar peserta didik mudah teralihkan sedangkan 
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faktor pendukungnya yaitu Penggunaan musik sebagai salah satu media 

atau alat pendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab,  

ketersediaan modul pembelajaran, Memberikan reward atau pujian pada 

peserta didik, ketersediaan media yang menarik, dan guru pembimbing 

khusus selalu memberikan semangat dan nasehat untuk lebih memotivasi 

agar dapat menghafalkan kosa kata bahasa arab dan semangat dalam 

mempelajari bahasa Arab. 

B. Implikasi penelitian 

1. Bagi Sekolah, Sebaiknya sekolah memilih tenaga pendidik yang tidak 

hanya berlatar belakang pendidikan namun juga memiliki pengalaman 

atau keilmuan dibidang pendidikan PDBK, terutama bagi GPK. Selain 

itu, hendaknya mengadakan pelatihan-pelatihan pendidikan PDBK bagi 

guru-guru yang belum menguasai kemampuan mengurus atau 

menghadapi PDBK.  

2. Bagi guru, Sebaiknya guru menentukan strategi khusus untuk mengajar 

PDBK, karena kemampuan mereka dalam menangkap materi berbeda 

dengan anak pada umumnya. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini agar supaya  dapat dijadikan refrensi-refrensi tentang 

pentingnya strategi guru dalam pembelajaran bahasa Arab terhadap 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

1. Wawancara untuk Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar 

II. Identitas Narasumber  

Nama :  

Jabatan :  

Waktu :  

Tempat :  

III. Pertanyaan yang diajukan  

1. Kapan SMA Nurul Fikri ini didirikan?  

2. Sekolah ini tergolong sekolah umum, inklusi, atau SLB?  

3. Adakah mata pelajaran Bahasa Arab di SMAIT Nurul Fikri?  

4. Apakah tenaga pendidik di SMAIT Nurul Fikri berlatar belakang 

pendidikan PDBK?  

5. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus kategori apa saja yang ada 

atau diterima di sekolah ini?  

6. Adakah batasan usia untuk PDBK yang belajar di SMAIT Nurul 

Fikri?  

7. Adakah layanan khusus yang sekolah berikan kepada PDBK?  

8. Apakah semua peserta didik mendapat pelayanan terapi? 

2. Wawancara untuk Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab  

I. Identitas Narasumber  

Nama :  

Jabatan :  

Waktu :  

II. Pertanyaan yang diajukan  



 
 

 
 

1. Sudah berapa lama mengajar di SMAIT Nurul Fikri?  

2. Apa latar belakang pendidikan anda sehingga mendapat 

kepercayaan mengampu mata pelajaran Bahasa Arab?  

3. Dalam mata pelajaran Bahasa Arab ada berapa jam pelajaran 

setiap minggunya dan di hari apa saja anda mengajar?  

4. Dalam mengajar Bahasa Arab anda menggunakan metode dan 

strategi apa?  

5. Adakah program khusus untuk mengajar bahassa Arab ke 

PDBK?  

6. Bagaimana cara anda mengajar di kelas inklusif?  

7. Apakah semua PDBK SMAIT Nurul Fikri mendapat terapi 

khusus?  

8. Apakah buku-buku pelajaran antara siswa umum dan siswa 

PDBK ada perbedaan?  

9. Apakah ada kesenjangan dalam hubungan antara siswa hebat 

(PDBK) dengan siswa umum?  

10. Bagaimana cara anda atau pihak sekolah dalam memberi 

pengertian kepada siswa umum dengan kehadiran anak-anak 

hebat dilingkungan mereka?  

11. Adakah kriteria khusus bagi PDBK dalam pencapaian hasil 

belajar? 

3. Wawancara untuk Guru Pendamping Khusus 

I. Identitas Narasumber  

Nama :  

Jabatan :  

Waktu :  



 
 

 
 

II. Pertanyaan yang diajukan  

1. Siapa nama lengkap anda?  

2. Sudah berapa lama menjadi guru pendamping khusus?  

3. Apa latar belakang pendidikan anda? 

4. Apa saja tugas guru pendamping khusus (GPK)? 

5. Bagaimana metode dan strategi yang diterapkan dalam 

mendampingi Kayra (Intellectual Disability Kategori Ringan)?  

6. Tipe karakteristik anak seperti apakah Kayra? 

7. Berapa kali pelayanan terapi bagi PDBK? 

8. Hambatan apa yang sering anda temukan selama menjadi GPK 

untuk Kayra?  

9. Apakah faktor pendukung yang anda temukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar (khusus bhs Arab) untuk 

Kayra? 

10. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut? (jika ada)  

11. Apakah anda menikmati pekerjaan sebagai GPK?  

12. Pengalaman bagaimana yang paling berkesan selama menjadi 

GPK untuk PDBK? 

Wawancara untuk Guru Pendamping Khusus 

I. Identitas Narasumber  

Nama :  

Jabatan :  

Waktu :  

 

II. Pertanyaan yang diajukan  

1. Siapa nama lengkap anda?  



 
 

 
 

2. Sudah berapa lama menjadi guru pendamping khusus? 

3. Apa latar belakang pendidikan anda?  

4. Apa saja tugas guru pendamping khusus (GPK)? 

5. Bagaimana metode dan strategi yang diterapkan dalam 

mendampingi Aisyah (Autism Spectrum Disorder)?  

6. Tipe karakteristik anak seperti apakah Aisyah?  

7. Hambatan apa yang sering anda temukan selama menjadi GPK 

untuk Aisyah?  

8. Apakah faktor pendukung yang anda temukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar (khusus bhs Arab) untuk 

Aisyah? 

9. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut? (jika ada)  

10. Apakah anda menikmati pekerjaan sebagai GPK?  

11. Pengalaman bagaimana yang paling berkesan selama menjadi 

GPK untuk PDBK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dokumentasi Pengumpulan Data 

 

 

 

Ustazah Azizah bersama ananda Kayra yang belajar menggunakan modul 

(omisi) 

 

 

 

 

 

 

Ustazah Arnida bersama ananda Aisyah yang belajar menggunakan modul 

(omisi) 

 



 
 

 
 

 

Ustazah Nurfa bersama ananda Hamida yang belajar menggunakan modul 

(omisi) 

 

 

Ustad Fadriawan bersama ananda Fatir yang belajar dengan teman reguler 

(subtitusi) 

 

 

Ananda Fathur yang belajar dengan teman reguler (subtitusi) 



 
 

 
 

 

Ustad Akbar bersama ananda Aiman yang belajar dengan teman reguler 

(subtitusi) 

 

 

Ananda Fatir Handiyono yang belajar dengan teman reguler 

 

Ananda Fikar yang belajar dengan teman reguler (subtitusi dan omisi) 

 



 
 

 
 

 

Ananda Naura dengan teman reguler dan guru pembimbing khususnya 

ustazah Risma 

 

 

 

Contoh modul 
pembelajaran 
peserta didik 
berkebutuhan 
khusus yang 
menggunakan 
kurikulum omisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Contoh isi modul bahasa Arab PDBK 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Contoh modul 
pembelajaran peserta 
didik non berkebutuhan 
khusus dan PDBK yang 
menggunakan 
kurikulum Subtitusi dan 
Reguler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Contoh isi modul bahasa Arab PDBK dengan kurikulum Subtitusi dan Reguler 



 
 

 
 

Lapor peserta didik dan laporan perkembangan anak 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK  

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN INKLUSI     

SIT NURUL FIKRI MAKASSAR 

Tahun Pelajaran 

2023/2024 

 
 

Nama Murid: Sitti Hamida 

Kelas : XI B 

Usia : 17 Tahun 

Diagnosa : Slow Learner 

Proses KBM : Tatap Muka 
 

 
No 

 
Nama 
Kegiatan 

Pekan ke 4 November  
Jumlah 

Skor 

 
Keterangan 

20 21 22 23 2
4 

1 Murid mampu menghitung jumlah nominal 
uang 

5 5 5 6 5 26 . 

 
2 

Murid mampu menyampaikan pesan 

dengan tepat kepada orang lain 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
28 

 
. 

 
3 

Murid mampu memulai obrolan dengan 

salah satu temannya di kelas 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
. 

 

No Aspek Deskripsi 
 

1 

 

Kepatuhan 
Alhamdulillah murid mampu mengikuti segala intruksi yang 

diberikan, misalnya mengikuti tolkshow OSIS, melaksanakan 

sholat ashar di kelas, serta pada saat murid diarahkan untuk 

memakan buah melon meskipun tidak dihabiskan. 



 
 

 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Kemandirian 

Alhamdulillah murid mampu mengikuti kegiatan talkshow osis 

di mushollah secara mandiri. Selain itu, murid mampu 

menuliskan paragraf secara mandiri, serta mampu mengerjakan 

tugas di worksheet pada setiap mapel secara mandiri, kecuali 

pada mapel matematika dan bahasa Indonesia. Namun, 

alhamdulillah pada pekan ini murid mampu mengerjakan 

worksheet dengan mandiri meskipun belum konsisten pada tiap 

harinya. Selain itu, alhamdulillah pada pekan ini murid mampu 

menuliskan tema video berita yang telah dinonton dengan 

mandiri meskipun belum mampu menguraikan hal-hal penting 

yang terdapat pada video. Selain itu, alhamdulillah murid sudah 

mulai mampu menggunakan eyeliner dengan mandiri meskipun 

masih terkesan tidak rapi. 

 
 
3 

 
 
Sosialisasi 

Alhamdulillah murid terlihat tidak melamun saat mengikuti 

kegiatan talkshow di mushollah. Selain itu, alhamdulillah murid 

mampu membayar uang impak ke bendahara kelasnya secara 

mandiri. 

Murid mampu menghampiri bendahara kelasnya untuk 

menanyakan jumlah uang yang harus dikumpulkan murid. 

 

4 

 

Perilaku 
Murid memiliki kebiasaan menggerak-gerakkan kakinya pada 

saat murojaah hafalan dan pada saat mengerjakan tugas. Selain 

itu, murid masih seringkali mengamati orang-orang 

disekitarnya. Namun alhamdulillah perilaku tersebut berkurang 

pada saat murid mengerjakan tugas. 

 
 
5 

 
 
Emosi 

Murid terlihat bersedih saat menunggu jemputan dan jam telah 

menunjukkan pukul 17.10. Ekspresi murid saat bersedih yaitu 

kedua bibir sedikit dimanyunkan dan mengeluarkan air mata. 

Selain itu, alhamdulillah murid terlihat senang dan tidak 

melamun pada saat bermain dengan kakak kelasnya Kaira. 

Ekspresi murid saat senang yaitu tertawa dengan mengeluarkan 

suara, mata terlihat berbinar-binar dan menyipit. 



 
 

 
 

 

6 

 

Motorik Halus 
Murid seringkali membuat kertas bukunya terlipat pada saat 

menulis sehingga murid merapikannya dengan membuka kertas 

yang terlipat tersebut kemudian mengelus-ngelusnya dengan 

telapak tangan murid. Selain itu, alhamdulillah murid mampu 

mencuci rantang dengan bersih. 

 
 
7 

 
 
Motorik Kasar 

Alhamdulillah murid mampu memasukkan bola ke dalam ring 

sebanyak lima kali secara konsisten, dan tidak lewat dari 10 kali 

percobaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada saat 

bermain bulu tangkis, pukulan servis murid terkesan rendah 

dan tidak jauh. Namun, alhamdulillah murid mampu menangkis 

kok dari lawan. 

 
 
8 

 
 
Komunikasi 

Alhamdulillah murid mampu memulai obrolan dengan ustadzah 

Azizah dengan mengatakan "Ustadzah kakinya kakak Aisyah, 

mengantukki kayaknya ustadzah". Selain itu, alhamdulillah 

murid mampu menyampaikan pesan yang diberikan dengan 

benar. Misalnya, saat diarahkan untuk menanyakan jumlah uang 

imfak yang harus dikumpulkan. 



 
 

 
 

No Aspek Deskripsi 
 

9 

 

Catatan penting 
GPK 

Murid masih perlu berlatih menghitung jumlah nominal uang 

karena apabila murid ditanya terkait jumlah uang dibawa, murid 

mengatakan membawa uang 5 ribu padahal murid membawa 

uang sebanyak 35 ribu, hanya saja terdiri dari pecahan uang 5 

ribu. 

 
10 

Catatan penting 

Terapis 

Alhamdulillah murid dapat mengikuti kegiatan terapi dengan 

tertib. Murid membutuhkan arahan verbal secara berulang 

untuk menceritakan kegiatan atau aktivitas harian. 

 

Keterangan sekoring POIN 1-6 

Skor 6 (IN) Independent : Mandiri 

Skor 5 (VP) Verbal Prompt : Arahan Verbal Skor 4 

(GP) Gestural Prompt : Arahan Gestural Skor 3 

(M) Modelling : Model 

Skor 2 (PP) Partial Physical Prompt : Arahan Fisik 

Sebagian Skor 1 (FP) Full Physical Prompt : Arahan 

Fisik Keseluruhan Skor 0 (Nt) Nothing : Tidak Mau 

Melakukan Apa-apa 

Menyetujui 

Kepala DPI SIT 

NFM 

 

 

Nurul Khofifah, 
S.Psi 

 
 

 
 
Yang Menyusun 

 
Makassar, 26 November 2023 

Guru Pendamping Khusus 

 

 



 

 

Riwayat Hidup 

Dwi Ratnasari, Lahir di Luppereng Cina Bone, 09 September 

1998. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari 

pasangan Sudirman dan Rosdiana, saudara antara lain: Eka 

Rahmawati, Zulkifli, Muh. Satria dan Wafiq Azizah. Adapun 

jenjang pendidikan dimulai dari SD INPRES 6/75 Cinennung 
Tahun (2006-2011). MTS PP Darul Huffads Tuju-Tuju Tahun 

(2011-2014), SMAS PP Putri Al-Manawwarah Tahun (2014-

2017).  Setelah itu peneliti melanjutkan studi stara satu (S1) di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Program Studi Bahasa dan Sastra 

Arab (2017-2021) dan mengikuti organisasi LDK Al-Jami Alauddin Makassar. 

Kemudian berlanjut ke jenjang stara dua (S2) di pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Tahun (2022-2024). Peneliti 

saat ini menekuni profesi sebagai guru di SMAIT Darul Fikri Makassar, 

pekerjaan ini peneliti mulai dari awal januari tahun 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


