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ABSTRAK 

 

Nama : Nur Amaliah Akhmad 
Nim : 80100321135 
Judul : Evaluasi Program Pembelajaran IPA Pada Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Makassar 

 

Tantangan dalam bidang pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

melibatkan kesulitan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas, terutama dalam literasi sains, yang menunjukkan 

ketidakseimbangan antara kebutuhan siswa  dan keterampilan guru di SLB. 

Penelitian ini mengidentifikasi empat masalah utama: 1) Evaluasi konteks 

program IPA di SLB Kota Makassar, 2) Evaluasi input program pembelajaran di 

SLB Kota Makassar, 3) Evaluasi proses pembelajaran IPA di SLB Kota Makassar,  

dan 4) Evaluasi produk pembelajaran IPA di SLB Kota Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran  IPA 

sub fisika untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus di SMPLB SLB Negeri 1 

Makassar, menggunakan pendekatan kualitatif dengan model CIPP (Context, 

Input, Process, Product). Sumber data mencakup data sekunder dari dokumen 

sekolah  dan data primer dari observasi, wawancara,  dan dokumentasi langsung. 

Metode deskriptif digunakan dalam pengolahan data, dengan proses triangulasi 

data. 

Hasil penelitian pada aspek konteks diperoleh bahwa perlunya 

penanganan serius terhadap masalah status guru bantu, terutama honorer di 

sekolah luar biasa, karena berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran dan 

pelayanan pendidikan. Evaluasi input menunjukkan kurangnya optimalisasi dana 

laboratorium IPA dan kemampuan guru dalam mengajar IPA yang masih minim. 

Evaluasi proses mencatat kendala guru dalam pembelajaran IPA, menekankan 

perbaikan dengan penambahan guru ahli sains yang dapat berkolaborasi dengan 

guru kelas. Evaluasi produk pembelajaran IPA menyoroti variasi hasil belajar 

peserta didik, terutama dalam konteks guru kelas tunadaksa dan autis berat, 

proses belajar dan penilaian hasil belajar menekankan perlunya pendekatan yang 

fleksibel serta mendukung kebutuhan individual peserta didik untuk 

menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. 

Berdasarkan evaluasi program, pembelajaran IPA untuk anak 

berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa masih belum efektif. Rekomendasi 



 
 

 
 

melibatkan peningkatan kualifikasi guru dengan pelatihan khusus IPA, 

pembaharuan kurikulum inklusif di setiap Universitas dalam bidang sains. 

Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah luar biasa, dan 

perguruan tinggi keguruan agar mampu memetakaan kebutuhan ABK di setiap 

jenjang pendidikan. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala agar kebijakan 

inklusif pemerintah bisa memastikan implementasi yang efektif. Semua upaya 

diharapkan dapat meningkatkan pendidikan inklusif dan hak pendidikan setara 

bagi anak berkebutuhan khusus. 

Implikasi dari penelitian ini termasuk perbaikan status guru honorer, 

dukungan finansial dari pemerintah, penambahan guru ahli sains, penyesuaian 

kurikulum, perbaikan undang undangan, pendekatan pembelajaran yang 

fleksibel, dukungan psikososial,  dan penilaian responsif. Diferensiasi 

pembelajaran dianggap kunci untuk perbaikan, sementara model kolaborasi 

antara perguruan tinggi  dan SLB perlu diperluas untuk memastikan 

kesiapan calon guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الملخص 
 

 عملية أحمد نور  :     الاسم
 ٨٠١٠٠٣۲۱۱٣۵ :  رقم التسجيل 

الأطفال ذوي الاحتياجات تعلم العلوم الطبيعية على    برنامج  تقييم  : عنوان  الع
 في المدرسة الخاصة بمدينة مكاسر الخاصة

التي   الصعوبات  المدارس الخاصة على  التعليم الخاص في  التحديات في مجال  تنطوي 
الاحتياجات الخاصة في الحصول على تعليم جيد، خاصة في مجال محو يواجهها الأطفال ذوي  

الأمية العلمية، مما يظهر عدم التوازن بين احتياجات الطلاب ومهارات المعلمين في المدارس  
في    الطبيعية   ( تقييم سياق برنامج العلوم1تحدد هذه الدراسة أربع مشكلات رئيسية:   الخاصة.

دينة بم( تقييم مدخلات برنامج التعلم في مدرسة خاصة  2دينة ماكاسار،  بممدرسة خاصة   
( تقييم  4دينة ماكاسار، و  بمفي مدرسة خاصة  العلوم الطبيعية  ( تقييم عملية تعلم  3ماكاسار،  

 في مدرسة خاصة في مدينة ماكاسار. العلوم الطبيعية منتجات تعلم
جادة  معالجة إلى حاجة هناك أن بالسياق المتعلق الجانب في البحث نتائج أظهرت 

من  لها لما الخاصة  المدارس في الفخريين المعلمين وخاصة المساعدين المعلمين وضع لمشكلة 
الأمثل  الاستغلال عدم المدخلات تقييم يُظهر .والتعليم التعلم خدمات جودة على كبير تأثير 
تقييم أشار .ضئيلة تزال لا  العلوم تدريس على المعلمين قدرة أن  كما العلوم،  مختبرات لأموال 
التي  التحسينات  على التأكيد مع العلوم، تعلم في المعلمون  يواجهها التي القيود إلى العملية 

الدراسية الصفوف معلمي مع التعاون  يمكنهم العلوم في خبراء معلمين إضافة مع طرأت .
سياق  في  خاصة المتعلمين، تعلم نتائج في التباين على الضوء العلوم لتعلم المنتج تقييم يسلط 



 
 

 
 

نتائج وتقييم التعلم عملية تؤكد .بالتوحد والمصابين الشديدة الإعاقة ذوي الصفوف معلمي 
 شاملة تعليمية بيئة لخلق للمتعلمين الفردية الاحتياجات يدعم مرن  نهج إلى الحاجة على التعلم.

في  الخاصة الاحتياجات ذوي  للأطفال العلوم تعلم يزال لا البرنامج، تقييم إلى استنادًا 
تدريب  خلال من المعلمين مؤهلات تحسين التوصيات تتضمن .فعال غير الخاصة المدارس 
إلى  حاجة هناك  .العلوم في جامعة كل في الشاملة المناهج وتحديث العلوم، في متخصص 
المعلمين تدريب وكليات الخاصة  والمدارس  المحلية والحكومات المركزية الحكومة  بين التنسيق 

التعليم مستويات من مستوى كل في الخاصة الاحتياجات ذوي الأطفال احتياجات لتحديد .
الدامجة  الحكومية  السياسات تنفيذ ضمان  للحكومة يتسنى حتى بانتظام التقييمات إجراء يجب 
والمساواة  الشامل التعليم تحسين إلى المبذولة الجهود جميع تؤدي أن  المتوقع ومن .فعال بشكل 

 الخاصة الاحتياجات ذوي للأطفال التعليمية الحقوق في.
تشمل مستفادة البحث تحسين وضع المعلمين المتعاقدين، والدعم المالي من الحكومة،  
وتحسين  الدراسية،  المناهج  ضبط  وضرورة  العلوم،  في  المتخصصين  المعلمين  عدد  وزيادة 
التشريعات، واعتماد أساليب تدريس مرنة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم تقييم  

تفريق  يعُتبر  بين    متجاوب.  التعاون  نماذج  توسيع  ينبغي  حين  في  للتحسين،  مفتاحًا  التعلم 
 الجامعات والمدارس الخاصة لضمان استعداد المعلمين المستقبليين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Name : Nur Amaliah Akhmad 
Nim : 80100321135 
Title : Evaluation of Science Learning Programme for Children with 

Special Needs in Special Schools in Makassar City 

 

Challenges in special education in special schools (SLB) involve the 

difficulties of children with special needs in getting a quality education, especially in 

science literacy, which shows an imbalance between students' needs and teachers' 

skills in SLB. This research identified four main problems:1) Evaluation of the 

context of science programmes in SLB Makassar City, 2) Evaluation of learning 

programme inputs in Makassar City SLB, 3) Evaluation of the science learning 

process in SLB Makassar City, 4) Evaluation of science learning products in SLB 

Makassar City. 

This study aims to evaluate the learning process of science sub-physics for 

children with special needs at SMPLB SLB Negeri 1 Makassar, using a qualitative 

approach with the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data sources 

include secondary data from school documents and primary data from observations, 

interviews, and direct documentation. A descriptive method was used in data 

processing, with a data triangulation process. 

The results of the research on the context aspect showed that there is a 

need for serious handling of the issue of the status of auxiliary teachers, especially 

honorary teachers in special schools, because it has a significant impact on the 

quality of learning and education services. The input evaluation shows the lack of 

optimisation of science laboratory funds and the teachers' ability to teach science is 

still minimal. The process evaluation noted teachers' constraints in learning science, 

emphasising improvements with the addition of science expert teachers who can 

collaborate with classroom teachers. The product evaluation of science learning 

highlights the variation in learner learning outcomes, especially in the context of 

severely disabled and autistic classroom teachers. The learning process and 

assessment of learning outcomes emphasise the need for a flexible approach that 

supports the individual needs of learners to create an inclusive learning 

environment. 

Based on the programme evaluation, science learning for children with 

special needs in special schools is still not effective. Recommendations involve 



 
 

 
 

improving teacher qualifications with specialised science training, updating the 

inclusive curriculum at each university in science. Coordination is needed between 

the central and local governments, special schools and teacher training colleges to 

map the needs of children with disabilities at each level of education. Evaluations 

should be conducted regularly so that the government's inclusive policies can ensure 

effective implementation. All efforts are expected to improve inclusive education and 

equal education rights for children with special needs. 

This study's implications include improving honorary teachers' status, 

financial support from the government, adding science expert teachers, adjusting 

the curriculum, improving units, flexible learning approaches, psychosocial support, 

and responsive assessment. Differentiation of learning is considered key for 

improvement, while the collaboration model between universities and SLBs needs to 

be expanded to ensure the readiness of prospective teachers. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah usaha dalam menumbuh Kembangkan 

potensi-potensi kemanusiaan1. Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban 

namun lebih dari itu adalah sebuah kebutuhan yang akan lebih berkembang 

melalui pendidikan2. Seseorang tanpa Pendidikan akan sulit memperoleh status 

dalam kehidupan masyarakat3. Status ini merupakan pengakuan dari masyarakat, 

umumnya diberikan pada orang yang dipercaya mempunyai kedudukan di dalam 

komunitasnya sehingga mampu memimpin dan menjadi panutan di kehidupan 

sosialnya. 

Pendidikan merupakan tempat setiap warga negara mengembangkan 

intelektual, emosional, spiritual dan skillnya, sehingga potensi yang ada pada 

dirinya bisa berkembang. Proses terpenting dalam kehidupan adalah belajar yang 

mampu membentuk kepribadian dan kedewasaan seseorang4.  Manusia yang 

lahir memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sehingga setiap anak yang 

lahir memiliki hak sama tanpa melihat kelebihan dan kekurangan yang 

 

1Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Depok: Prenada Media, 2019), 
h. 79. 

2Arina Restian dan Rohmad Widodo, Pengantar Pendidikan (Malang: UMM, 2019), h.4. 

3Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat (Jakarta: Kencana, 
2014), h. 54. 

4Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, h. 54. 
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dimilikinya5.  Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 

telah menjelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara ayat (1) berbunyi: 

setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu.  Sedangkan untuk ayat (2) berisi; warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

Pendidikan khusus6. Oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak yang sama 

dalam memperoleh kewajiban menerima pendidikan tanpa ada pengecualian. 

Melihat hak yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional maka 

pemerintah wajib menyiapkan pendidikan dari berbagai jenjang seperti yang 

tercantum UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 13 ayat (1) berbunyi 

“jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya”7. Olehnya itu seluruh bentuk 

pendidikan pada dasarnya sebagai upaya membebaskan manusia dari berbagai 

persoalan yang ada. Sehingga, jika melihat seluruh undang-undang maka 

pendidikan juga diperlukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang 

memiliki kekurangan dan keterbatasan.  

Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh 

dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak 

Berkebutuhan khusus memiliki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya 

yang tidak memiliki kelainan atau normal. Pendidikan bagi anak berkebutuhan 

 

5Mustar, dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 59. 

6Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-undang Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. 

7Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia, 2003), h. 10. 
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khusus merupakan wadah bagi mereka agar mampu mengembangkan potensi 

diri mereka di balik keterbatasan yang mereka miliki. Anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan pelayanan khusus sesuai keadaan yang dimilikinya sehingga 

mereka mampu memaksimalkan keterbatasan yang mereka miliki melalui 

dukungan masyarakat dan pemerintah8. 

Pelayanan pendidikan untuk anak ABK (Children with special needs) perlu 

pelayanan tersendiri berdasarkan kebutuhan masing-masing anak, tentu ini 

berbeda dengan pelayanan anak normal9. Pendidikan Luar Biasa (PLB) 

merupakan pendidikan yang bertujuan memberikan layanan khusus dengan 

tujuan membantu peserta didik yang memiliki gangguan fisik atau mental, 

perilaku dan sosial agar kelak bisa mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai masyarakat serta mampu melakukan interaksi dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar10. PLB menyesuaikan pelayanan 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan fokus 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar mereka dapat 

berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. 

Pemerintah wajib menyiapkan pendidikan khusus agar anak 

berkebutuhan khusus ini memperoleh haknya seperti anak lainnya.  Pendidikan 

 

8Khairunisa Rani dan Muhammad Nurrohman Jauhari, “Keterlibatan Orang Tua Dalam 
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus." Jurnal Abdimas Adi Buana VOl 2. No 1, Universitas PGU 
Adibuana: Surabaya 2018. https://jurnal.unipasby.ac.id/ index.php /abadimas /article /view 
/1636 (26 Januari 2023). 

9Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Refika Aditama. 
2006), h. 1. 

10Akhmad Soleh, "Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang 
Disabilitas", Jurnal pendidikan islam: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1155/1051  (26 januari 2023). 

https://jurnal.unipasby.ac.id/%20index.php%20/abadimas%20/article%20/view%20/1636
https://jurnal.unipasby.ac.id/%20index.php%20/abadimas%20/article%20/view%20/1636
https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1155/1051%20(26
https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1155/1051%20(26
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yang berkembang serta konteks yang berkembang hanya anak normal yang bisa 

mengenyam pendidikan dengan jaminan pemerintah, dan tidak melihat anak-

anak berkebutuhan khusus11. Sekolah luar biasa merupakan lembaga pendidikan 

yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan 

kepada anak-anak penyandang kelainan khusus anak luar biasa yang meliputi 

kelainan fisik, mental, dan emosi sosial12. Pemerintah harus proaktif 

menyediakan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar 

hak mereka setara dengan anak-anak lainnya, mengatasi dominasi pendidikan 

konvensional yang lebih memprioritaskan anak normal. 

Sejatinya, pemerintah telah mengatur sistem pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus, yang berbunyi13 “Warga Negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus”. Sekolah yang diperuntukkan kepada anak berkebutuhan 

khusus disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan selanjutnya singkatan ini 

akan digunakan dalam penelitian ini.  

 

11Rovanita Rama, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan 
Pelaksanaan Program Pendidikan Khusus Inklusif Ditinjau Dari Berbagai Undang-Undang Yang 
Berlaku", Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan: Lembaga Pengembangan Sumber Daya Riau. 
https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/545/538 (26 januari 2023). 

12Abd Kadir, "Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama 
Islam Journal of Islamic Education Studies: Uin Sunan Ampel Surabaya. http://jurnalpai. 
uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/37/37 (26 Januari  2023). 

13Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 5, Ayat 2. 

https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/545/538
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Kurikulum yang digunakan di SLB yaitu Kurikulum 2013 Pendidikan 

Khusus.  Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021, memiliki 2.250 sekolah bagi 

anak berkebutuhan khusus di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 

2020/2021. Jumlah tersebut, sebanyak 2.017 sekolah berbentuk (SLB). 

Rinciannya, 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 SLB berstatus swasta. Lebih rinci 

lagi, (SD-LB) tercatat sebanyak 115-unit terdiri dari 32-unit milik pemerintah dan 

32 unit milik swasta. Kemudian, ada 67 (SMP-LB) yang 62 unit di antaranya milik 

swasta. Sementara (SMA-LB) menjadi jenjang tertinggi pendidikan anak 

berkebutuhan khusus berjumlah paling sedikit, yakni 51 unit. Dengan rinciannya, 

6 SMLB berstatus negeri, sedangkan 45 SMLB berstatus swasta14. Ketersediaan 

berbagai jenis sekolah luar biasa dengan Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus 

mencerminkan upaya inklusi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di 

Indonesia. 

Dibutuhkan strategi tersendiri membelajarkan ABK disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing anak15. Penyusunan program pembelajaran untuk 

setiap mata pelajaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik spesifik, 

kemampuan dan kelemahan, kemampuan yang dimiliki, dan tingkat 

perkembangan anak. Olehnya itu pemerintah memberikan SLB keleluasaan 

mengembangkan kurikulum menyesuaikan kondisi satuan pendidikan, 

kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Kurikulum 2013 dalam 

 

14Yosepha Pusparisa, “Indonesia Punya 2.250 Sekolah Untuk Anak Berkebutuhan 
khusus”, Situs Resmi Kata Data. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02 
/indonesia-punya-2250-sekolah-untuk-anak-berkebutuhan-khusus  (26 Januari 2023). 

15Fazlin Dwi Saputra dan Hengki Satrisno, "Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan 
Agama Islam Pada Peserta Didik Tunarungu Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu", 
JPT: Jurnal Pendidikan Tematik: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. https://www.siducat. 
org/index.php/jpt/article/view/551/413 (26 januari 2023). 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02%20/indonesia-punya-2250-sekolah-untuk-anak-berkebutuhan-khusus
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02%20/indonesia-punya-2250-sekolah-untuk-anak-berkebutuhan-khusus
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pelaksanaannya tidak terlepas dari peran seorang guru. Olehnya itu mengapa 

guru menjadi garda terdepan dalam keterlaksanaan kurikulum 2013 pendidikan 

khusus.  

Pelaksanaan SLB di Indonesia beragam, ada yang spesifik menentukan 

jenis ketunaan, namun ada yang mendirikan SLB terintegrasi. Integrasi ini 

merupakan jenjang SLB satu atap, yakni satu lembaga mengelola jenjang TKLB-

SMALB yang dipimpin seorang kepala sekolah. Sedangkan integrasi berdasarkan 

jenis kelainan artinya dalam jenjang pendidikan khusus tersebut diselenggarakan 

layanan pendidikan dari berbagai jenis ketunaan, yang terdiri dari TKLB-SMALB. 

Kedua bentuk integrasi tersebut banyak digunakan secara bersama. Pola ini 

dipilih karena efisiensi ekonomi serta keterbatasan lahan. Padahal sebenarnya 

bisa merugikan peserta didik, karena prakteknya seorang guru yang mengajar 

SDLB juga mengajar di SMPLB dan SMALB16. Pilihan untuk mengintegrasikan SLB 

di Indonesia, baik secara terpusat maupun berdasarkan jenis ketunaan, 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan keterbatasan lahan, 

meskipun berpotensi merugikan peserta didik dengan satu guru yang mengajar 

di berbagai jenjang pendidikan khusus. 

Praktek pembelajaran di SLB sifatnya terintegrasi, setiap guru dituntut 

memiliki kreativitas dan kesabaran yang tinggi. Karena walaupun para peserta 

didik berada dalam satu rombongan kelas, namun peserta didik tersebut memiliki 

jenis ketunaan dan jenjang kelas yang berbeda, sehingga para guru harus 

membuat beberapa jenis materi, dengan menggunakan metode mengajar yang 

 

16Ni'mat Zahroh, dkk., Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
(UMM Press: Malang, 2021), h. 316. 
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variatif, membuat soal ujian yang berbeda, dan memberi penjelasan yang berbeda 

sesuai kemampuan peserta didik17. Pembelajaran terintegrasi di SLB menuntut 

setiap guru untuk memiliki kreativitas dan kesabaran tinggi, mengingat 

perbedaan jenis ketunaan dan jenjang kelas peserta didik, sehingga mereka perlu 

menciptakan variasi dalam materi, metode, soal ujian, dan penjelasan 

Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas 8 sampai 10 mata pelajaran, 

muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) peserta didik menerima pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) layaknya sekolah umum lainnya. Namun pelajaran yang 

diberikan lebih banyak tertuju untuk mengembangkan keterampilan vokasional 

yaitu sebanyak 16 jam, sedangkan mata pelajaran lain hanya 2 jam termasuk 

pelajaran IPA18.  Pembelajaran IPA di SLB menekankan pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah19. Oleh karena itu, Pembelajaran IPA ini berperan sebagai cara untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, sikap ilmiah serta sebagai salah satu aspek 

kecakapan hidup melalui pengalaman belajar langsung. 

Permasalahan rendahnya literasi sains pada peserta didik di Indonesia 

tidak hanya dialami oleh peserta didik reguler saja akan tetapi peserta didik 

berkebutuhan khusus juga memerlukan perhatian yang lebih khusus di samping 

 

17Endang Sawitri, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Pasuruan: Penerbit Qiara 
Media, 2022), h. 8. 

18Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Struktur Kurikulum Merdeka Jenjang SLB 
(Jakarta: Kemendikbud, 2022), h. 34-54. 

19BSNP, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMALB (Jakarta: Badan Standar 
Nasional Pendidikan, 2006), h. 333. 
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hambatan yang dialami oleh peserta didik tersebut20. Sekolah berkebutuhan 

khusus memiliki keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus seperti PP No. 

17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan 

terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. 

tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; 

i. autis; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain21. Anak 

berkebutuhan khusus perlu menerima pendidikan untuk menguasai kemampuan 

dalam berliterasi sains, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berisi 

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”22. 

Atas dasar UUD tersebut maka anak ABK yang berada di SLB wajib 

diberikan pendidikan khusus pada sekolah luar biasa, karena dalam kehidupan 

sehari-hari anak berkebutuhan khusus perlu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, ketergantungan dengan orang lain, kemandirian, sehingga mereka 

perlu dibimbing. Melalui program literasi sains anak berkebutuhan khusus 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-

hari melalui sebuah pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang tepat 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi sains anak berkebutuhan 

khusus dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki anak23.  

 

20Wuri Amalia Rahayuningtyas, "Pembelajaran IPA Berbasis Literasi Sains Dengan 
Metode Praktikum", Seminar Nasional Pendidikan Dasar. https://sia.umpwr.ac.id/prosiding 
/index.php/ +semnaspgsd/article/view/995  (26 Januari 2023). 

21Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan Pendidikan No 17 Tahun 2010, Pasal 129, ayat 3. 

22Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, Ayat 1. 

23Febri Setyaningsih dan Sri Joeda Andajani, "Analisis Literasi Sains Pada Siswa 
Tunarungu Terhadap Konsep IPA", Jurnal Pendidikan Khusus: Universitas Negeri Surabaya. 
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Perencanaan pembelajaran IPA Fisika di SLB memiliki beberapa 

kesukaran. Realitas di lapangan guru SLB tidak linear karena pendidik bukan 

berasal dari lulusan IPA kekhususan yang asumsinya adalah tidak cukup banyak 

memiliki pengalaman maupun kompetensi keilmuan yang cukup sebagai 

pendidik IPA khususnya dalam pembelajaran Fisika. Maka terjadi ketidak 

imbangan (lack of balance) dalam proses pelajaran IPA khususnya pembelajaran 

IPA Fisika di SLB24. 

Berdasarkan interaksi peneliti dengan komunitas teman tuli dan anak 

berkebutuhan khusus, terlihat bahwa pengetahuan mereka mengenai objek alam 

masih pada tingkat standar. Teman tuli umumnya hanya mampu menjelaskan 

kata standar untuk menjelaskan lingkungan dan kondisinya, namun ketika 

penjelasan itu berkembang untuk dijelaskan lebih detail maka teman tuli akan 

merasa sulit untuk menjelaskannya bahkan menggambarkan objek alam tersebut. 

Banyaknya kosa kata terbatas dan aneh dalam sains ketika beriteraksi dengan 

mereka, menjadi salah satu bukti bahwa mereka memiliki keterbatasan 

pengetahuan ilmu sains dalam kehidupan mereka.  Salah satu bukti nya ketika 

kami berkomunikasi melalui bahasa isyarat, banyak hal yang tidak bisa di 

gambarkan oleh mereka mengenai alam bahkan beberapa jenis hewan yang 

mereka tidak pernah lihat sebelumnya bahkan di gambarkan dengan bahasa 

isyarat. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menjalankan penelitian lebih lanjut 

 
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/38/article/view/29814/27319 (26 Januari 
2023) 

24Octaria Nuriska, dkk., "Studi Keterlaksanaan Pembelajaran IPA Terpadu Terhadap 
Siswa Tunarungu di SMPLB-B Karya Ibu Palembang", Jurnal Literasi Pendidikan Fisika: Universitas 
Mulawarman. https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/JLPF/article/view/1004/701 (26 
Januari 2023 

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/38/article/view/29814/27319%20(26
https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/JLPF/article/view/1004/701
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terkait proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), terutama di bidang 

Fisika, di Sekolah Luar Biasa (SLB).  

Motivasi penelitian ini muncul dari pengalaman dalam sebuah forum 

diskusi online, di mana seorang guru SLB di Kota Makassar membagikan kesulitan 

yang dihadapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SLB. Salah satu 

contoh yang mereka jelaskan adalah menjelaskan bagian tubuh dan makhluk 

hidup lainnya. Keterbatasan kemampuan dalam menjelaskan sebuah bagian 

tubuh dan alat yang digunakan dalam mengamati sebuah objek dengan detail 

menjadi salah satu kendala utama, karena keterbataan anak didik mereka. Pada 

konteks ini, semua mata pelajaran diajarkan oleh satu guru kelas, sementara 

setiap siswa berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda dalam satu 

kelas. Guru tersebut menyoroti kesulitan mengajarkan IPA karena banyaknya 

istilah ilmiah yang sulit dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam pengelolaan 

pembelajaran di Sekolah Luar Biasa pada jenjang SMP/SLB. 

Penelitian ini juga muncul karena kurangnya penelitian yang mengarah 

pada pembelajaran IPA di Sekolah Luar Biasa (SLB), menjadikannya sebagai fokus 

utama. Berdasarkan kegiatan literatur review yang dilakukan peneliti bahwa 

sebanyak 1600 jurnal yang terpilih menjelasakan ABK, namun hanya terdapat 

350 artikel yang membahas pembelajaran. Kemudian dari sampel yang 

menggambarkan pembelajaran sains hanya 30 artikel yang menggambarkan  

kriteria pembelajaran IPA yang dimaksud. Meskipun sejumlah jurnal telah 

dipublikasikan oleh praktisi pendidikan khusus di sekolah tersebut, hasil 

penelitian tersebut dipertanyakan mengingat minimnya cara melakukan uji coba 
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metode pembelajaran, pretest, dan posttest yang dapat dilakukan karena kondisi 

lapangan yang tidak mendukung kegiatan tersebut dilakukan.  Maka, penelitian 

ini sangat perlu dilakukan, demi memotivasi kebutuhan mendalam akan 

pemahaman yang lebih luas terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, 

peneliti telah melakukan observasi awal di lokasi, mengevaluasi kondisi dan 

ketersediaan sumber daya di Sekolah Luar Biasa tersebut. Pada obervasi awal 

ditemukan proses pembelajaran tidak begitu efektif terlaksana, walaupun jatah 

pembelajaran IPA anak ABK di SLB  2 jp setiap pekannya. Pengamatan ini 

memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap tantangan yang dihadapi 

dalam penerapan metode pembelajaran IPA dengan waktu yang tidak begitu 

banyak digunakan. Hasil observasi ini menjadi landasan kuat untuk merancang 

penelitian yang memadai dan relevan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, 

memperkuat urgensi penelitian ini dalam mengisi kesenjangan pengetahuan dan 

memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran IPA di SLB.  

Alasan pemilihan SLB di Makassar sebagai lokasi penelitian adalah karena 

statusnya sebagai sekolah berkebutuhan khusus tingkat pembina dan letaknya 

strategis di pusat kota Makassar. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah Luar 

Biasa terbesar dan terlengkap di Sulawesi Selatan. Harapannya, pemilihan ini 

dapat memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai pembelajaran 

di SLB, khususnya dalam konteks pembelajaran IPA, dibandingkan dengan SLB 

yang berada di wilayah kabupaten lainnya. Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses 
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pembelajaran di SLB, khususnya dalam pengajaran IPA, guna mendukung 

pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap 

kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 

B. Fokus Penelitian  

Sesuai latar belakang di atas maka fokus dan deskripsi fokus penelitian ini 

tertuang pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1. Fokus penelitian 

Fokus Sub Fokus 

Evaluasi pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus 

a. Evaluasi konteks penelitian 

memberikan gambaran rinci tentang 

lingkungan pembelajaran untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di 

Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan 

fokus pada aspek sarana dan 

prasarana yang tersedia. 

b. Evaluasi input penelitian ini menilai 

dasar pembelajaran dari perspektif 

prosedur dan aturan yang diperlukan, 

sambil memperhatikan sumber daya 

manusia, dana, serta sarana dan 

prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran. 



13 

 

 

Fokus Sub Fokus 

c. Evaluasi proses penelitian difokuskan 

pada pelaksanaan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) - Fisika 

untuk anak ABK di SLB. Aspek ini 

mempertimbangkan sejauh mana 

rencana pembelajaran yang telah 

diterapkan dan mengidentifikasi 

komponen mana yang perlu 

diperbaiki. 

d. Evaluasi produk penelitian berfokus 

pada hasil program yang dicapai oleh 

peserta didik sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Evaluator 

memiliki peran untuk memberikan 

rekomendasi apakah program 

tersebut dapat ditingkatkan, 

dimodifikasi, atau perlu dihentikan 

berdasarkan capaian yang telah 

dicapai. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka yang menjadi 

fokus evaluasi pembelajaran ABK di SLB pada penelitian ini diuraikan menjadi 

rumusan masalah berdasarkan komponen evaluasi CIPP sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah evaluasi aspek konteks program pembelajaran IPA anak 

berkebutuhan khusus di SLB Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah evaluasi aspek input program pembelajaran IPA anak 

berkebutuhan khusus di SLB Kota Makassar? 

3. Bagaimanakah evaluasi aspek proses program pembelajaran IPA anak 

berkebutuhan khusus di SLB Kota Makassar? 

4. Bagaimanakah evaluasi aspek produk program pembelajaran IPA anak 

berkebutuhan khusus di SLB Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai anak berkebutuhan khusus dapat 

dilihat dari beberapa jurnal yang terangkum di bawah ini. 

Yoga Budi Bhakti menulis penelitian berjudul "Evaluasi Program Model 

CIPP pada Proses Pembelajaran IPA" yang dipublikasikan dalam Jurnal 

Pendidikan Kebutuhan Khusus. Penelitian dilakukan di SMP IT Raudhatul Jannah 

dengan menggunakan metode evaluasi model CIPP. Subjek penelitian melibatkan 

guru IPA, Wakil Bidang Kurikulum, dan Kepala Sekolah. Pengumpulan data 

primer dilakukan melalui observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
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dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kuantitatif untuk 

seluruh data penelitian, sementara data dari dokumentasi dan wawancara 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA di SMP IT Raudhatul Jannah sudah efektif, meskipun 

pelaksanaannya sudah cukup baik, namun pengelolaan waktu pembelajaran 

masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar perencanaan 

pembelajaran IPA dilakukan secara teratur untuk meningkatkan efektivitasnya25. 

Penelitian lainnya oleh Hera Yuniartik dan tim melakukan penelitian 

evaluasi berjudul "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan di SLB C Se-Kota Yogyakarta," yang diterbitkan dalam jurnal Physical 

Education and Sport. Penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan mengambil 

sampel SLB C pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Menggunakan metode evaluasi Countenance Stake, penelitian ini menekankan 

pada dua jenis operasi, yaitu deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan tiga 

fase evaluasi pembelajaran penjasorkes di SLB C, yaitu: (1) persiapan, (2) 

transaksi, dan (3) hasil dari program, yang melibatkan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta 

didik dari proses penilaian pembelajaran. Teknik pengumpulan data melibatkan 

wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan sumber data dari kepala 

sekolah, guru penjasorkes, dan guru kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tahap persiapan pembelajaran penjasorkes memiliki perencanaan yang baik, 

namun pada tahap proses, guru tidak menggunakan peraga atau media secara 

 

25Yooga Budi Bhakti, “Evaluasi Program Model CIPP Pada Pembelajaran IPA'', JIPFRI: 
Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah Vol 1. No2 (2017). 
https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIPFRI/article/view/109/71  (26 Januari 2023) 

https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIPFRI/article/view/109/71
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konsisten dan pelaksanaan pembelajaran kadang tidak sesuai jadwal, sehingga 

belum memenuhi kebutuhan pendidikan ABK. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

evaluasi dan perbaikan pada tahap proses dan penilaian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran26. 

Penelitian lain yang terkait dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah "Pemilihan dan Penggunaan Media dalam 

Pembelajaran IPA Peserta Didik Tunarungu Kelas XI di Kabupaten Sukoharjo," 

yang ditulis oleh Dieni Laylatul Zakia dan rekan-rekannya, dan dipublikasikan 

dalam jurnal "Sainsmat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam." Penelitian ini 

dilaksanakan di SLB Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil empat sampel, 

yaitu SLB ABCD YSD Polokarto, SLB B-C Hamongputro Jombor, SLB B-C YPALB 

Langenharjo, dan SLB ABC Tawangsari. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif, dengan sumber data berasal dari guru kelas dan siswa 

tunarungu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket, wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih diperlukan pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran IPA yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tunarungu, guna 

mencapai hasil kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan27. 

 

26Hera Yuniarti, dkk., "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan di SLB C Se-Kota Yogyakarta", Journal of Physical Education and Sports Vol 6. No 2 
(2017), Universitas Negeri Semarang. https ://journal. unnes. ac. Id /sju /index.php /jpes/ 
article/view/17389  (26 Januari 2023) 

27 Dieni Laylatul Zakia, dkk., "Pemilihan Dan Penggunaan Media Dalam Pembelajaran IPA 
Siswa Tunarungu Kelas XI”, Sainsmat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam 5.1 (2016). 
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3021348 (26 Januari 2023) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/17389
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/17389
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3021348
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Penelitian yang sama berjudul Penggunaan Visual Schedule dalam 

Pembelajaran IPA bagi Anak Tunarungu yang dilakukan oleh Wenda Astuti dkk 

pada jurnal pendidikan khusus. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di SLB 

Perwari Padang dengan sampel anak tunarungu kelas VII/B.  Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen semu dengan pendekatan quasi eksperimental 

design, dengan pola The One Group Pretest-Posttest Design.  Hasil yang diperoleh 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa media visual schedule memperoleh 

kenaikan yang signifikan dan efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal 

bagian tumbuhan pada anak yang memiliki hambatan pendengaran28. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Indri Yulianti dan Asep Ahmad Sopandi 

dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Orientasi dan Mobilitas bagi Anak 

Tunanetra di SLB Negeri 1 Bukittinggi yang diterbitkan pada jurnal Penelitian 

Khusus. Penelitian ini berlokasi di SLB Negeri 1 Bukittinggi, metode penelitian 

bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu guru 

kelas siswa Netra Netra. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi 

Teknik.  Hasil penelitian diperoleh data bahwa rancangan pembelajaran terdiri 

dari Silabus dan RPP yang berpedoman pada kurikulum. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan 2 jam pelajaran per minggu yang dilakukan oleh guru 

kelas. Tahapan orientasi terdiri dari 3 tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

 

28Wenda Astuti, dkk., "Penggunaan Visual Schedule Dalam Pembelajaran IPA Bagi Anak 
Tunarungu", Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus Vol 4. No 1 (2020), Universitas Negeri Padang. 
https://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/171 (26 Januari 2023) 

https://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/171
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inti dan kegiatan penutup. Dan evaluasi rancangan pembelajaran orientasi 

mobilitas telah selesai dilaksanakan29.  

Salah satu penelitian yang membahas Problematika Guru dalam Mengajar 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SLB Az Zahra yang terbit di Jurnal Ilmiah 

Profesi Pendidikan yang ditulis oleh Rifqi Moh. Haikal dkk.  Penelitian ini 

berlokasi di SLB Az Zahra   khusus untuk ABK tunalaras, sampel yang diambil 

adalah guru kelas 1-3. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan secara 

deskriptif, proses pengambilan data menggunakan Teknik wawancara semi 

terstruktur, observasi dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa perencanaan pembelajaran bagi anak tunalaras masih kurang 

dipersiapkan. Pada proses pembelajaran guru masih kurang memberikan 

perlakukan kepada peserta didik khususnya tunalaras. Sedangkan pada evaluasi 

pembelajaran sudah cukup efektif dilakukan30. 

Berbeda halnya dengan penelitian Implementasi Pembelajaran Biologi 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Bagian B (Tunarungu) 

SMALB Dharma Wanita Kota Bogor yang dilakukan oleh Wulandari dkk, yang 

diterbitkan pada jurnal Bioilmi UIN Raden fatah tahun 2023. Lokasi penelitiannya 

di SMALB Dharma Wanita Kota Bogor.  Sumber data dari penelitian ini adalah data 

 

29Indri Yulianti dan Asep Ahmad Sopandi, "Pelaksanaan Pembelajaran Orientasi Dan 
Mobilitas Bagi Anak Tunanetra di SLB Negeri 1 Bukittinggi", Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus 
Vol 7. No2. (2019). http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu/article/view/104562 (26 
Januari 2023) 

30 Rifqi Moh Haikal, dkk., "Problematika Guru dalam Mengajar Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus di SLB Azahra", Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol 7. No 2 (2022) 
Universitas Mataram.  http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/622  (26 Januari 
2023) 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu/article/view/104562
http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/622
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primer yang diambil langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder diambil 

studi dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai dokumen yang relevan.  Hasil 

penelitian dari penelitian ini diambil dari 3 kegiatan ini yaitu pendahuluan 

kegiatan inti dan kegiatan penutup.  Kesulitan guru alami ketika melaksanakan 

pembelajaran biologi yaitu kosa kata yang masih tergolong rendah sehingga 

pembelajaran yang disampaikan tidak nyambung dengan yang siswa pikirkan. 

Harapan dari guru adalah siswa mampu memahami kosa kata yang guru maksud 

dan memahami materi pembelajaran. Upaya remedial tetap dilakukan guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik31. 

Penelitian lainnya yaitu Survei Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Adaptif Di SLB C Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019 dilakukan oleh Slamet 

Sukriadi dan Muhammad Arif terbit pada Jurnal Ilmiah Sport Coaching and 

Education. Lokasi penelitian adalah SLB C di DKI Jakarta   dengan sampel 36 orang 

guru. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan survei, lama pelaksanaan survey selama 5 bulan. Hasil penelitian 

dari seluruh sampel diperoleh bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani adaptif di SLB C Provinsi DKI Jakarta dalam kategori cukup dengan 

presentasi 38,89%, namun peneliti tidak menggambar keseluruhan keadaan yang 

sebenarnya dari subjek atau responden sehingga dikhawatirkan responden 

 

31Wulandari, dkk., "Implementasi Pembelajaran Biologi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
Di Sekolah Luar Biasa Bagian B (TUNARUNGU) SMALB Dharma Wanita Kota Bogor", Bioilmi: Jurnal 
Pendidikan Vol 7. No 1 (2021), Fakultas tarbiah dan pendidikan sains Universitas Islam Raden Fatah 
Palembang. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/bioilmi/article/view/9495 (26 Januari 
2023) 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/bioilmi/article/view/9495
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cenderung menjawab yang diharapkan terjadi namun bukan yang terjadi 

sebenarnya32. 

Melihat keseluruhan kajian pustaka, maka seluruh jurnal membahas 

kategori ABK baik berdasarkan fasilitas, pembelajaran, guru dan kurikulum di 

SLB.   Oleh karena itu seluruh  kajian pustaka diatas terkait dengan penelitian yang 

akan diteliti selanjutnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu bidang pembelajaran dan sasaran ABK yaitu 

seluruh ABK yang mempelajari pembelajaran IPA di tingkatannya khususnya 

SMPLB.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam melakukan 

penelitian ini untuk menganalisis evaluasi program pada: 

a. Evaluasi aspek konteks program pembelajaran IPA anak berkebutuhan 

khusus di SLB Kota Makassar 

b. Evaluasi aspek input program pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus 

di SLB Kota Makassar. 

c. Evaluasi aspek proses program pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus 

di SLB Kota Makassar. 

d. Evaluasi aspek produk program pembelajaran IPA anak berkebutuhan 

khusus di SLB Kota Makassar 

 

32Slamet Sukriadi dan Muhamad Arif, "Survei Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Adaptif Di SLB C Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019", Jurnal Ilmiah Sport Coaching and 
Education Vol 4. No 1 (2020). http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsce/article/view/14552 (26 
Januari 2023) 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsce/article/view/14552
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah salah satu upaya dalam 

mendalami pembelajaran IPA pada sekolah luar biasa pada anak berkebutuhan 

khusus yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian 

terkait variabel-variabel yang diteliti. Adapun kegunaan lainnya   yang dapat 

digunakan dimasa akan datang sebagai berikut: 

1) Pemahaman efektivitas program pembelajaran IPA:  melalui 

evaluasi program pada penelitian, maka pembaca akan mampu 

memnilai sejauh mana program pembelajaran IPA di SLB   efektif 

dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran IPA pada anak ABK. 

2) Optimalisasi proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus: 

penelitian ini menjadi salah satu aspek dalam menganalisis proses 

pembelajaran khususnya penggunaan media, praktikum dan 

memastikan optimalitas pembelajaran IPA pada anak ABK. 

3) Penyelidikan hambaran dan tantangan dalam pembelajaran 

IPA: melalui penelitian ini mampu menganalisis kendala yang 

dihadapi guru dan anak ABK dalam memahami materi pembelajaran 

IPA yang berfokus pada hambatan praktis dan psikososial. 

4) Peningkatan kompetensi guru dalam mengajar IPA: penelitian 

ini berguna dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar 

IPA bagi anak ABK berdasarkan ketunaannya, termasuk bagaimana 

metode pengajaran dan cara mengadaptasi kurikulum. 
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5) Peran teknologi dan metode Inovatif dalam pembelajaran IPA: 

penelitian ini menjadi salah satu potensi dalam mengembangkan 

teknologi dan metode inovatif dalam pembelajaran IPA di lingkungan 

sekolah ABK dengan berfokus pada fasilitas pembelajaran anak ABK. 

6) Evaluasi hasil pembelajaran dan variasi penilaian 

pembelajaran: penelitian ini juga menjadi salah satu masukan 

dalam cara mengukur variasi hasil pembelajaran anak ABK serta 

mampu menjelaskan kondisi dan situasi individual peserta didik 

terhadap proses penilaian tersebut. 

7) Implementasi kurikulum inklusif dalam konteks SLB: melalui 

penelitian ini evaluasi kurikulum sebagai aspek adaptasi dan 

keberlanjutan demi memastikan kesesuian dengan kebutuhan anak 

ABK. 

8) Kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan ABK: 

penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsih dalam 

menambah wawacn teoritis terkait evaluasi program pembelajaran 

IPA sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

anak ABK di SLB. 

a. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini bisa dijadikan salah satu bahan bacaan atau referensi dalam 

kajian kependidikan khususnya pada mata kuliah IPA maupun bidang 

kependidikan lainnya.  Penelitian ini juga sebagai saran penulis dalam mendalami 

keterkaitan pendidikan dan keguruan dalam memperoleh pengalaman, 

pengetahuan serta proses melakukan kajian ilmiah yang bisa memberi 
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sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamis.  Adapun 

kegunaan praktis lainnya sebagai berikut: 

1) Pengembangan Strategi Pembelajaran yang Lebih Efektif: 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk mengidentifikasi 

dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. 

2) Peningkatan Kualitas Pengajaran Guru: Hasil evaluasi dapat 

memberikan pandangan tentang keberhasilan pengajaran guru 

dalam konteks pembelajaran IPA untuk anak berkebutuhan khusus, 

yang dapat menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pengajaran. 

3) Identifikasi dan Penanganan Tantangan Pembelajaran: 

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan 

pembelajaran khusus yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, 

memungkinkan untuk penyusunan solusi dan strategi penanganan 

yang lebih efektif. 

4) Pengembangan Materi dan Sumber Belajar yang Adaptif: 

Evaluasi dapat memberikan masukan untuk pengembangan materi 

dan sumber belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan 

pembelajaran. 

5) Pemberdayaan Orang Tua dalam Mendukung Pembelajaran: 

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk melibatkan orang tua 

dalam mendukung pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus, 
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memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemberdayaan 

mereka. 

6) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pembelajaran: Hasil 

evaluasi dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan dan 

peningkatan infrastruktur serta fasilitas pembelajaran, menciptakan 

lingkungan yang lebih mendukung untuk anak berkebutuhan khusus. 

7) Perbaikan Kebijakan Pendidikan: Penelitian ini dapat 

memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan pendidikan yang lebih 

inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak berkebutuhan 

khusus. 

8) Peningkatan Ketersediaan Sumber Belajar dan Bahan Ajar 

Inklusif: Evaluasi dapat memberikan pandangan tentang 

ketersediaan sumber belajar dan bahan ajar yang inklusif, serta 

memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. 

9) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Penelitian ini dapat 

memberikan landasan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan sekolah. 

10) Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif secara Keseluruhan:  

Seluruh hasil evaluasi dapat memberikan kontribusi pada upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan inklusif secara keseluruhan di 

sekolah luar biasa kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan 

khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak, 

yang bersifat biologis, psikologis, dan sosiokultural1. Sebutan anak     

berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk pada kecacatan yang dialami, namun 

merujuk pada layanan khusus yang dibutuhkan karena mengalami suatu 

hambatan atau kemampuan diatas rata-rata2. Anak berkebutuhan khusus pada 

proses tumbuh kembangnya mengalami kelainan/perbedaan baik dari emosi, 

intelektual dsb, bila dibandingkan dengan anak sebayanya sehingga anak ABK 

perlu mendapat pendidikan dan pelayanan khusus3. Anak berkebutuhan khusus 

memerlukan penanganan khusus karena gangguan perkembangan, bukan hanya 

 

1Dinie Ratri Desiningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Psikoasin 
2017), h. 2. 

2Khairunnisa, dkk, "Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus", Jurnal 
Abadimas Adi Buana, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. https://jurnal.unipasby.ac.id 
/index.php/abadimas/article/view/1632/1455.  (26 Januari 2023). 

3Imam Setiawan, A to Z Anak Berkebutuhan Khusus (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2020), 
h. 29. 
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kecacatan, melainkan juga layanan spesifik sesuai dengan hambatan atau 

kemampuan di atas rata-rata. 

Cambra dan Silvester tahun 2003 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan 

khusus adalah anak-anak yang didiagnosis memiliki gangguan mental, kebutuhan 

emosional atau sosial yang memerlukan khusus oleh spesialis yang 

berkualifikasi4.  Anak berkebutuhan khusus ini dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan memiliki penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial, 

emosional. Sehingga layanan khusus membantu anak dalam memberikan layanan 

pendidikan yang memadai5.   

Secara umum anak berkebutuhan khusus sifatnya permanen akibat 

kelalaian tertentu dan bersifat temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan 

belajar dan perkembangan disebabkan oleh kondisi lingkungan dan situasinya. 

Misalnya anak masih menyesuaikan diri akibat kerusuhan, bencana alam, anak 

yang mengalami dwibahasa di rumah, isolasi budaya, kemiskinan dll.6 Anak-anak 

berkebutuhan khusus memerlukan penanganan dan layanan khusus selama 

 
4Salwa M. Khusheim, “Students with Special Educational Needs: Explaining Their Social 

Integration and Self-Concept'‘, Journal Of Education and Learning, Vol 11, N0 1. Canadian Center Of 
Science And education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1330210.pdf. (26 Januari 2024). 

5Nunung Nuryanti, Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: Unisa Press: 
2022), h. 11. 

6Garnida Dadang, Pengantar Pendidikan Inklusif (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 
1. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1330210.pdf
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proses pertumbuhan dan perkembangan, yang mungkin bersifat permanen atau 

temporer tergantung pada kondisi lingkungan atau situasional. 

Jika melihat pendapat kementerian pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak republik indonesia tahun 2013 mengatakan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah 7: 

“Anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-
intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan 
dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan 
anak-anak lain yang seusia dengannya.” 

 

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 32 ayat 1, dan penjelasan Pasal 15 adalah 

mereka yang memiliki kelainan baik fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau 

memiliki kecerdasan dan bakat istimewa yang berhak memperoleh pendidikan 

formal melalui penanganan khusus atau pendidikan khusus8. Berbeda dengan 

UNICEF membagi golongan anak berkebutuhan khusus menjadi 3 yakni Physical 

barriers, communication and information barriers, and attitudinal barriers. 

Physical barriers adalah anak yang memerlukan bantuan alat dalam 

kehidupannya misalkan kursi roda, alat pendengar dll. Communication and 

 
7Kementerian Pemberdayaan Perempuan, "Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan 

Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, Dan Masyarakat), Official Website Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-
penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf  (26 Januari 2023). 

8Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Lembaran RI 2003 Nomor 4301. 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf
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information barriers adalah anak yang memerlukan alat khusus dalam belajarnya 

contoh huruf braille untuk anak tunanetra dan Bahasa isyarat untuk anak 

tunarungu. Sedangkan attitudinal barriers merujuk pada hambatan sikap yang 

diakibatkan karena intimidasi, pelecehan dll9. 

Sehingga dari berbagai pendapat mengenai anak berkebutuhan khusus ini 

dapat disimpulkan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus ini adalah anak 

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, social atau bahkan anak yang memiliki 

kecerdasan dan bakat yang istimewa yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial 

maupun genetik yang memerlukan pendampingan khusus dalam proses 

pembelajarannya. 

B. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Golongan A anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra) 

Tunanetra merupakan anak yang mengalami gangguan penglihatan atau 

terjadinya gangguan pada fungsi indera penglihatan sehingga anak ini 

memerlukan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya10. 

Kehidupan anak dengan gangguan penglihatan mereka memanfaatkan indra non-

 
9Children With Disabilities, “Every Child Has the Right to Live In An Inclusive World”, Situs 

resmi UNICEF https://www.unicef.org/disabilities (4 November 2022) 

10Sambira Mambela, "Tinjauan Umum Masalah Psikologis Dan Masalah Sosial Individu 
Penyandang Tunanetra”, Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa 
Surabaya. 
https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_buana_pendidikan/article/view/1465/1288  (26 
Januari 2023) 

https://www.unicef.org/disabilities
https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_buana_pendidikan/article/view/1465/1288
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visual yang masih berfungsi, seperti indra pendengaran, peraba, pembau dan 

perasa (pengecapan)11. Mereka dalam hal membaca, menulis dan berhitung, maka 

diperlukan huruf braille untuk tunanetra lokal dan jika masih memiliki 

penglihatan maka memerlukan kaca pembesar atau huruf cetak besar. Media yang 

dibutuhkan adalah yang bisa diraba, bisa dingar atau diperbesar12.  

Cartwright dan Cartwright menjelaskan batasan mengenai tunanetra 

dari berbagai sudut pandangnya seperti13: 

a. Batasan personal yaitu banyak orang yang merasa kasihan bahkan kan 

banyak takut dalam hubungan bersosialisasi karena dianggap menular bahan 

banyak yang tidak nyaman bergaul dengan mereka. 

b. Batasan sosiologis, sikap yang dihasilkan anak tunanetra bukan bawaan sejak 

lahir namun adanya peran sosial yang dipelajari. 

c. Batasan legal/administratif, anak dinyatakan tunanetra setelah dilakukan 

perbaikan terhadap indera penglihatan, namun ketajamannya tidak melebihi 

20/200 atau bahkan kemampuan visualnya tidak melebihi 20 derajat. 

d. Batasan yang bertujuan untuk pendidikan, ada dua jenis kebutaan dalam 

Batasan ini yakni buta akademis yaitu penglihatannya tidak mampu belajar 

 
11Ika Febrian Krisna, dkk., Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Semarang: Undip Press 

2016), h. 20. 

12Eko Perianto, dkk., "Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Tunanetra (Aptun) Berbasis 
Teknologi Asistif Untuk Pencarian Konten Pembelajaran Mahapeserta didik Tunanetra" 
Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An Vol 8. No 1, Universitas PGRI 
Yogyakarta. http://es.upy.ac.id/index.php/es/article/view/1208/873 (26 Januari 2023) 

13Eko Perianto, dkk., "Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Tunanetra (Aptun) Berbasis 
Teknologi Asistif Untuk Pencarian Konten Pembelajaran Mahapeserta didik Tunanetra".   

http://es.upy.ac.id/index.php/es/article/view/1208/873%20(26
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huruf awas/cetak. Sedangkan, ada juga golongan low vision   merupakan anak 

yang penglihatannya masih berfungsi namun berada diantara 20/70-20/200 

atau anak memiliki penglihatan normal namun jarak pandang kurang dari 20 

derajat. 

2. Golongan B Anak dengan Gangguan Pendengaran (Tunarungu) 

Tunarungu merupakan istilah bagi orang yang pendengarannya 

mengalami gangguan atau ketidakmampuan pendengaran mulai dari tingkatan 

yang ringan sampai yang berat sekali, umumnya diklasifikasikan kedalam tuli 

(deaf) dan kurang dengar (Hard of hearing)14. Anak tunarungu merupakan anak 

yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga ia tidak mampu menggunakan 

alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari15. Orang tuli mengalami 

kehilangan pendengaran >70dB yang menyebabkan proses informasi melalui 

pendengarannya mengalami kesulitan sehingga tidak memahami pembicaraan 

orang lain baik memakai alat ataupun tidak memakai alat16 . 

 
14Nunung Nuryanti, Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: UNISA 

Press, 2022), h. 79. 

15Guru BK, dkk., Celoteh Guru (Terenggalek: Rose Book, 2019), h.  80. 

16Nur Haliza, dkk., "Pemerolehan Bahasa Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Dalam 
Memahami Bahasa”, Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu pendidikan Universitas Siliwangi. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mbsi/article/ 
view/1805/1183 (26 Januari 2023) 

https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mbsi/article/%20view/1805/1183
https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mbsi/article/%20view/1805/1183
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Adapun klasifikasi anak tunarungu berdasarkan derajat kemampuan 

berdasarkan ukuran instrument audiometer yang menyebabkan tunarungu 

sebagai berikut 17: 

a. Kondisi tunarungu ringan (41-55 dB), merupakan seorang anak yang 

mengalami kondisi tuna rungu dan hanya mampu memahami percakapan 

dalam jarak 3 kaki dengan posisi berhadap-hadapan. Kondisi anak yang 

seperti ini sudah tidak bisa memahami percakapan dalam bentuk diskusi dan 

sudah membutuhkan alat bantu dengar dan terapi wicara. Terapi Wicara 

dibutuhkan karena kosakata yang kurang sehingga berpengaruh pada 

kemampuan bicara. 

b. Kondisi tunarungu sedang (50-76 dB), pada tingkatan ini anak sudah 

membutuhkan alat bantu dengar sepanjang waktu. Anak tunarungu pada 

kondisi ini masih bisa berbicara dengan mengandalkan bantuan pendengaran 

melalui alat bantu dengar. 

c. Kondisi tunarungu berat (71-90 dB), pada tingkatan ini anak tunarungu tidak 

dapat belajar pada umumnya namun harus menggunakan teknik khusus dan 

secara struktur anak pada tingkatan ini sudah dianggap tuli. 

d. Kondisi tunarungu parah/ekstrim/tuli (>90 dB), pada tingkatan ini mungkin 

saja masih bisa mendengar suara yang keras. Pada tingkatan ini anak 

 
17Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 65. 
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cenderung mengenali suara hanya berdasarkan getarannya daripada 

suaranya jika melihat berdasar saat terjadinya. 

Keadaan anak tunarungu yang sangat kompleks dan berbeda satu sama 

lain. Umumnya anak tunarungu terlihat seperti anak normal pada umumnya 

namun beberapa karakteristik khususnya keterbatasan kosakata yang 

menyebabkan anak tunarungu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain 

Umumnya karakteristik anak tunarungu terbagi menjadi 4, yakni18: 

a. Karakteristik berdasarkan bicara dan bahasa, yaitu anak tunarungu yang 

mengalami hambatan bicara membutuhkan latihan atau pembelajaran secara 

khusus.  Semakin lama berinteraksi dengan anak tunarungu maka orang yang 

ada disekitarnya akan terbiasa dan makin mudah dalam memahami Bahasa 

mereka. 

b. Karakteristik berdasarkan kondisi fisik/kesehatannya, yang menonjok pada 

anak tunarungu ini adalah gerakan tangan yang cepat karena ini salah satu 

alat bantu komunikasi, ciri lainnya adalah bentuk badan yang sedikit 

membungkuk. 

c. Karakteristik berdasarkan akademis, umumnya karakteristik akademik anak 

tunarungu sama dengan anak normal umumnya. Intelegensi anak tunarungu 

juga terbagi menjadi tiga bagian yakni tinggi, sedang dan rendah. 

 
18Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, h. 68-69. 
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d. Karakteristik dalam aspek sosial dan emosinya, anak tunarungu ini sering 

dijauhi oleh teman yang ada di lingkungannya bahkan sesama penyandang 

disabilitas lainnya, hal in karena sulitnya berkomunikasi dengan mereka. 

3. Golongan C anak dengan retardasi mental (Tunagrahita) 

Tunagrahita merupakan keterbelakangan mental, keadaaan ini dikenal 

sebagai retardasi mental (mental retardation). Retardasi mental merupakan 

kondisi lemahnya kecerdasan sebelum usia 18 tahun (ditandai melalui IQ-nya 

dibawah 70). Penderita ini sangat sulit beradaptasi dengan dengan kehidupan 

seharinya.  Selain intelegensi rendah, anak berkebutuhan khusus ini sangat sulit 

menyesuaikan diri dan berkembang, jauh sebelum adanya tes dalam menilai 

kecerdasan, orang dengan gangguan ini dianggap tidak memiliki keahlian yang 

sesuai dengan umurnya. 

Definisi secara luas dan menjadi rujukan utama adalah definisi yang 

dirumuskan Grossman (1983) secara resmi menggunakan AAMD (American 

Association on Mental Deficiency) kemudian di revisi Rick Heber (1961) adalah 

penurunan fungsi intelektual19.  Ada 3 kunci penting dalam golongan ini yakni; 

penurunan fungsi intelektual, adaptasi social, dan masa perkembangan. Rick 

Haber mengukur fungsi intelektual melalui tes intelegensi standar paling sedikit 

satu deviasi standar, periode nya mulai dari lahir hingga umur 16 tahun. 

 
19Samuel L. Odom dkk., Handbook Of Developmental Disabilities (New York: A Division Of 

Giolford Publication, 2009), h. 43. 
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Sedangkan definisi adaptasi sosial berhubungan dengan adanya penurunan 

fungsi intelektual20. 

Adapun   golongan retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yakni: 

a. Mild retardation (retardasi mental ringan), IQ 50-69 yang memiliki gangguan 

bahasa namun masih menguasai berbicara sehari-hari dan wawancara klinik. 

Umumnya mereka masih mampu mengurus dirinya, namun mereka sedikit 

sulit pada kegiatan sekolah, sosio kultural dan sulit menyesuaikan diri. 

b. Moderate Retardation (retardasi mental sedang), IQ 35-49 yang mengalami 

keterlambatan perkembangan dari segi pemahaman dan penggunaan Bahasa 

serta pencapaiannya terbatas. 

c. Severe Retardation (retardasi mental berat), IQ 20-34 anak dengan golongan 

ini umumnya sama dengan anak retardasi mental sedang namun biasanya 

mengalami kerusakan motorik yang bermakna atau ada defisit neurologis. 

d. Profound retardation (retardasi mental sangat berat), IQ<20 anak ini secara 

praktis sangat terbatas dalam kemampuan untuk mengerti dan menuruti 

permintaan atau instruksi, terbatas dalam mobilitas dan hanya mampu 

berkomunikasi nonverbal yang sangat elementer. 

4. Golongan D (Tunadakasa) 

Anak tunadaksa merupakan anak yang memiliki kecacatan tubuh baik 

dari anggota gerak yang tidak lengkap, bentuk anggota tubuh, tulang belakang 

 
20Sularyo, dkk., "Retardasi Mental", Sari Pediatri Vol 2. No 3, Badan Penerbit Ikatan Dokter 

Anak Indonesia Jakarta, https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/1036/966  
(26 Januari 2023) 

https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/1036/966
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yang tidak normal, kemampuan sendi yang terbatas dan adanya hambatan dalam 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari21.   

Hallahan dan Kaufan   tahun 1995 menyebutkan bahwa karakteristik 

penyandang tunadaksa dibagi klasifikasinya sebagai berikut22 : 

a. Tunadaksa ortopedi, merupakan kelainan cacat pada bagian tulang, otot, 

maupun persendian yang disebabkan oleh kecelakaan atau bawaan sejak 

lahir. 

b. Tunadaksa Saraf, merupakan gangguan yang dialami pada fungsi saraf otak 

yang mengakibatkan kelainan pada organ fisik, emosi dan mental bahkan 

ketidakmampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 

 

Oleh karena itu tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami 

kecacatan tubuh, seperti kekurangan anggota gerak, bentuk tubuh tidak normal, 

dan kelainan tulang belakang, yang menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas 

sehari-hari. Klasifikasi melibatkan tunadaksa ortopedi (kelainan pada tulang, 

otot, dan persendian) dan tunadaksa saraf (gangguan fungsi saraf otak, 

memengaruhi organ fisik, emosional, mental, dan aktivitas). 

 

 

 

 
21Stefani Virlia dan Andri Wijaya, "Penerimaan Diri Pada Penyandang 

Tunadaksa”, Seminar Psikologi dan Kemanusiaan Pscyhology Forum UMM. 2015. 
https://mpsi.umm.ac.id/files/file/372-377%20Stefani%20Andri.pdf  (26 Januari 2023). 

22Indah Hari Utami, Pendidikan Dasar Inklusif: Teori dan Implementasi (Yogyakarta: 
Bintang Pustaka.2021), h. 133. 

https://mpsi.umm.ac.id/files/file/372-377%20Stefani%20Andri.pdf
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5. Golongan E (Tunalaras) 

Anak yang mengalami tunalaras adalah anak yang hambatannya tidak 

mampu mengendalikan emosi dan kontrol sosial.  Eli M. Bower (1981) 

mengatakan bahwa anak dengan hambatan emosi bahkan memiliki kelainan 

perilaku, jika memiliki 5 ciri berikut: tidak mampu belajar tapi bukan karena 

faktor intelektual, sendiri atau Kesehatan, tidak mampu berhubungan baik 

dengan lingkungan sosialnya, memiliki tingkah laku atau berperasaan tidak pada 

tempatnya.  Umumnya mereka   selalu dalam suasana hati yang tidak gembira atau 

depresi bahkan memiliki tendensi kearah symptom fisik misalnya merasa sakit 

atau ketakutan berkaitan dengan orang lain atau masalah di sekolah23. 

Menurut Heward & Orlansky (1988) menyebutkan karakteristik tunalaras 

sebagai berikut24: 

a. Ketidakmampuan dalam belajar bukan disebabkan karena faktor 

intelektualitas, alat indra maupun Kesehatan. 

b. Ketidakmampuan dalam membangun atau memelihara kepuasan untuk 

menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. 

c. Tipe perilaku tidak sesuai atau perasaan yang berada dibawah keadaan 

normal. 

 
23Silfiya Agustina, dkk., "Karakteristik dan Model Bimbingan Pendidikan Islam ABK Tuna 

Laras", TSAQOFAH Vol 2. No 1.  Jurnal Penelitian Guru Indonesia Yayasan Darul Yasin Al Sys Lombok 
Timur, https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/277/222 (26 Januari 
2023) 

24Tadesse Abera Tedla, dkk., “The Challenge Of Inclusion Of Children With Physical 
Impairment: Absenteeism in Focus-A Case Study”, Scientific Research An Academic Publisher Vol.2 
no.11.  https://www.scirp.org/pdf/OALibJ_2016072215214107.pdf (26 Januari 2023). 

https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/277/222
https://www.scirp.org/pdf/OALibJ_2016072215214107.pdf
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d. Suasana hati labial atau emosinya labil, ketidak bahagiaan atau depresi. 

e.  Kecenderungan dalam mengembangkan simtom-simtom fisik atau 

ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan pribadi atau 

sekolah. 

 

Anak yang menghadapi tunalaras mengalami kesulitan mengontrol 

emosi dan perilaku sosial. Karakteristik utamanya, seperti kesulitan belajar tanpa 

adanya hambatan intelektual, kesulitan membangun hubungan sosial, perilaku 

atau perasaan yang tidak sesuai, suasana hati yang tidak stabil, dan 

kecenderungan mengalami gejala fisik atau ketakutan terkait masalah pribadi 

atau sekolah, menunjukkan bahwa tunalaras melibatkan hambatan emosional 

dan perilaku yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. 

6. Golongan F (Tunawicara) 

Anak yang memiliki gangguan tunawicara merupakan individu yang sulit 

berbicara karena tidak berfungsinya alat-alat organ wicara misalnya: mulut, lidah, 

langit-langit, dan pita suara. Umumnya tunawicara sering disebut bisu, dan 

biasanyanya anak tunawicara diikuti kelainan dengan fungsi pendengaran namun 

tidak semuanya25. 

 

25 Indah Hari Utami, Pendidikan Dasar Inklusif: Teori dan Implementasi (Yogyakarta: 
Bintang Pustaka.2021), h. 133. 
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Anak yang menghadapi tunalaras mengalami kesulitan mengontrol emosi 

dan perilaku sosial. Karakteristik utamanya, seperti kesulitan belajar tanpa 

adanya hambatan intelektual, kesulitan membangun hubungan sosial, perilaku 

atau perasaan yang tidak sesuai, suasana hati yang tidak stabil, dan 

kecenderungan mengalami gejala fisik atau ketakutan terkait masalah pribadi 

atau sekolah, menunjukkan bahwa tunalaras melibatkan hambatan emosional 

dan perilaku yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. 

7. Golongan G (Tunaganda) 

Anak tunaganda merupakan anak yang memiliki kelainan lebih dari dua 

atau lebih permasalahan baik jasmani, mental dan emosional dalam dirinya 

sehingga perlu penanganan yang lebih pada anak seperti ini.  Johnston dan Magrib 

(1976) mengatakan bahwa kelainan perkembangan mencakup kelompok yang 

memiliki hambatan neurologis yang disebabkan adanya satu bahkan dua 

kombinasi kelainan dalam kemampuan intelegensi, gerak, Bahasa bahkan 

hubungan pribadi di masyarakat. Magunsong dkk (1998) mengungkapan bahwa 

anak tunaganda memiliki ciri fisik seperti gangguan reflek, gangguan perasaan 

kulit, gangguan sensoris, gangguan motorik, gangguan metabolisme, gangguan 
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sistem endokrin, gangguan gastrointestinal, gangguan sirkulasi udara, gangguan 

pernafasan dan gangguan ekskresi urine.26 

Anak tunaganda, yang menghadapi dua atau lebih permasalahan jasmani, 

mental, dan emosional, memerlukan penanganan khusus karena kompleksitas 

kondisinya, termasuk hambatan neurologis dan gangguan fisik yang melibatkan 

berbagai aspek. 

8. Golongan H (HIV dan AIDS) 

Anak dengan golongan ini bukan karena anak melakukan pergaulan bebas 

namun karena diturunkan oleh orang tuanya yang mengidap penyakit ini terlebih 

dahulu. Anak ini umumnya seperti anak lainnya, namun beberapa stigma anak 

golongan ini dimasukkan sebagai anak berkebutuhan khusus27. Orang tua yang 

mengidap penyakit tersebut seringkali mewariskannya kepada anak-anak, 

sehingga golongan anak ini bukanlah hasil dari pergaulan bebas. Meskipun 

mereka umumnya mirip dengan anak-anak lainnya, penting untuk menghindari 

pemberian stigma yang mengkategorikan mereka sebagai anak berkebutuhan 

khusus. 

 

26Amarina Ashar Ariyanto, Diversity In Unity: Perspectives From Psychology And Behavioral 
Sciences (London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018). h. 54. 

27Sistem Data Informasi Perlindungan Khusus Anak 2023, Anak dengan HIV AIDS. Official 
Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-dengan-hiv-aids/. (10 Januari 2023) 

https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-dengan-hiv-aids/
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9. Golongan I (Gifted)/(Talented) 

Anak ini sebenarnya berpotensi memiliki kepintaran diatas rata-rata anak 

pada umumnya, kecerdasannya diatas IQ=125, anak dengan golongan ini 

memiliki kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru, memberikan 

gagasan baru yang bisa diterapkan dalam pemecahan masalah, bahkan mampu 

melihat keterhubungan antara hubungan dan unsur yang sudah ada sebelumnya 

namun anak in cenderung memerlukan kemampuan mengelola emosinya sensu 

perkembangan erikson28. Golongan kebutuhan khusus ini sebenarnya memiliki 

bakat istimewa, biasanyanya hanya memiliki satu bakat istimewa contohnya 

multiple intelligences language, Logico-mathematical, visuospatial, Bodily-

kinesthetic, musical, Interpersonal, Natural Spiritual. 

Berikut karakteristik anak talented/gifted menurut Sutratinah 

Tirtonegoro (1984) diklasifikasikan IQ nya seperti dibawah ini29: 

a. Genius (IQ =140-200) memiliki daya abstraksi baik sekali, memiliki banyak 

ide, sangat kritis, kreatif, sangat suka menganalisis, namun sisi negatifnya 

cenderung mementingkan dirinya sendiri (egois), Temperamen tinggi 

sehingga sangat cepat bereaksi (emosional), tidak mudah bergaul bahkan 

 
28Nindia Lu’luil Maknun, dkk., "Individu Gifted and Talented", Prosiding Seminar Nasional 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang PROSNAMPAS.2022. https://proceeding.unnes.ac.id 
/index.php/snpasca/article/view/1565/1062. (26 Januari 2023). 

29Syamsul Anam, “Kurikulum Diferensiasi (Menggagas Upaya Percepatan Pembelajaran 
Bahasa Arab Di Madrasah)", TURATS Vol 7. No 1, Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Jember.  
http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/turats/article/view/127/151.  (26 Januari 2023). 

http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/turats/article/view/127/151
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sangat senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak 

mudah menerima pendapat orang lain. 

b. Gifted (IQ-12-140), memiliki perhatian tinggi terhadap sains, serba ingin tahu, 

memiliki imajinasi yang kuat, senang membaca dan senang akan koleksi, 

c. Superior (IQ=110-125), anak ini umumnya bisa berbicara lebih dini, bisa 

membaca lebih awal, mampu mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah 

dan memperoleh perhatian yang lebih dari teman-temannya. 

Jika peserta didik dengan kriteria diatas tidak memperoleh layanan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, maka anak ini akan cenderung 

mengalami kesulitan belajar underachiever. Kesulitan belajar ini terjadi ketika 

anak memiliki bakat atau kemampuan intelektual yang luar biasa/ istimewa 

namun tidak terlayani secara maksimal, maka akan berakibat pada penurunan 

kinerja intelektualnya30. 

Anak-anak gifted/talented dengan kecerdasan di atas IQ=125 

menunjukkan kreativitas dan analisis tinggi. Mereka memiliki bakat istimewa, 

menciptakan gagasan baru, dan memecahkan masalah. Klasifikasi IQ mencakup 

Genius, Gifted, dan Superior, dengan karakteristik unik. Meskipun berpotensi, 

mereka memerlukan pengelolaan emosional, dan kurangnya pelayanan 

 
30Hendri Rismayadi, dkk., "Layanan Bimbingan Klasikal Bidang Belajar untuk 

Meningkatkan Motivasi Berprestasi pada Peserta didik Underachiever Gifted", PSIKOPEDAGOGIA 
Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 6 No 1. Universitas Ahmad Dahlan.  http://journal.uad.ac.id 
/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/view/7105/pdf_3. (26 Januari 2023). 
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pendidikan sesuai kebutuhan bisa menyebabkan kesulitan belajar dan potensi 

underachiever. 

10. Golongan K (Kesulitan Belajar) 

Anak golongan ini tergolong mengalami hyperactive, ADD/ADHD, 

dyslexia/baca, dysgraphia/tulis, dyscalculia/berhitung, dyspraxia/motorik, 

sehingga anak ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran di sekolah atau di 

lingkungan sosialnya31.  Definisi kesulitan belajar yang dijelaskan dalam 

kurikulum, Hammil mengatakan kesulitan belajar adalah beragam bentuknya 

yang dalam kehidupan nyata berhubungan dengan aktivitas mendengarkan, 

bercakap, membaca, menulis, menulis, menjalara, dan/atau dalam berhitung. 

Gangguan terjadi karena adanya gangguan intrinsik yang diduga karena disfungsi 

gangguan saraf pusat. Sedangkan ACCALD (Association Committee For Children 

and Adult Learning Disabilities) mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan 

kondisi kronis yang diduga dari masalah neurologis yang menggaung 

perkembangan kemampuan dalam mengintegrasikan kemampuan Bahasa verbal 

atau nonverbal32. 

 
31Yulinda Erma Suryani, "Kesulitan belajar" Magistra Vol 22, No 73, 2010.  

http://www.journal.unwidha.ac.id. (26 Januari 2023). 

32Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 14. 

http://www.journal.unwidha.ac.id/
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Faktor penyebab kesulitan belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut33 : 

 

a. Faktor bawaan atau keturunan, 

b. Gangguan ketika hamil, saat melahirkan atau premature, 

c. Keadaan janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi yang kurang 

akibat dari merokok, obat-obatan, drugs atau minum alkohol. 

d. Trauma pasca kelahiran misalnya demam yang sangat tinggi, trauma kepala 

atau pernah tenggelam, 

e. Infeksi telinga yang berulang saat bayi/ balita. 

f. Anak berhubungan dengan zat-zat berbahaya. 

 

Anak-anak dalam kelompok ini mengalami kesulitan belajar yang dapat 

dipicu oleh kondisi seperti hiperaktif, ADD/ADHD, disleksia, disgrafia, diskalkulia, 

dan development learning disabilities. Kesulitan belajar tersebut melibatkan 

berbagai aktivitas, termasuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, 

berhitung, dan berjalan. Penyebabnya dapat berasal dari faktor keturunan, 

gangguan selama kehamilan, trauma setelah kelahiran, infeksi telinga, dan 

paparan zat berbahaya. Jenis-jenis kesulitan belajar mencakup disleksia, 

disgrafia, diskalkulia, dan development learning disabilities. 

 
33Joan M. Harwell, Information  & Materials for  LD (New York: The Center Of Applied 

Research In Education, 2000), h.25. 
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11. Golongan L (Lambat Belajar) 

Anak ini memiliki golongan IQ=70-90, sehingga dalam proses menangkap 

pembelajaran mengalami keterlambatan. Potensi intelektualnya berada dibawah 

sedikit normal, namun tidak termasuk anak tuna grahita. Ciri-ciri anak lamban 

belajar sebagai berikut 34: 

a. Prestasi belajarnya rata-rata rendah (kurang dari 6) 

b. Penyelesaian tugas akademiknya sering terlambat jika dibandingkan teman 

seusianya. 

c. Daya tangkap pada pembelajaran lambat 

d. Pernah tidak naik kelas. 

Anak yang lamban belajar harus membutuhkan pendampingan khusus 

antara lain sebagai berikut35: 

a. Waktu pembimbingan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

anak pada umumnya. 

b. Guru dituntut telaten dan sabar dalam agar tidak memberikan penjelasan 

yang terlalu cepat. 

 
34Novi Assirotun Nabawiyah, dkk., Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori dan 

Praktis) (Bandung: Penerbit Widina, 2021). h.272. 

35Laili S Cahya, Adakah ABK di Kelasku, Bagaimana Guru Mengenali ABK di Sekolah 
(Yogyakarta: Relasi Inti Media diandra Kreatif, 2014), h. 20. 
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c. Penggunaan media dan pembelajaran yang variative olehh guru wajib 

dilakukan. 

d. Pengajaran remedial dilakukan untuk meningkatkan kemauan belajar 

peserta didik. 

Anak-anak dalam kelompok ini mengalami kesulitan belajar yang dapat 

dipicu oleh kondisi seperti hiperaktif, ADD/ADHD, disleksia, disgrafia, diskalkulia, 

dan development learning disabilities. Kesulitan belajar tersebut melibatkan 

berbagai aktivitas, termasuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, 

berhitung, dan berjalan. Faktor-faktor penyebab seperti faktor keturunan, 

gangguan selama kehamilan, trauma setelah kelahiran, infeksi telinga, dan 

paparan zat berbahaya bisa memicu kondisi ini. Jenis-jenis kesulitan belajar 

mencakup disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan development learning disabilities. 

12. Golongan M (Autis) 

Anak autis merupakan anak yang dalam sistem sarafnya mengalami 

kelainan dalam perkembangannya, baik sejak mereka lahir ataupun saat masa 

balitanya. Gejalanya adalah menutup diri secara total bahkan ada yang tidak mau 

berhubungan dengan dunia luar.  Gangguan perkembangan yang cukup kompleks 

karena kekurangan kemampuan berkomunikasi, hubungan sosial dan emosional 

tentu akan mempengaruhi   anak autis ini dalam perkembangannya. 
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Klasifikasi anak yang memiliki kelainan autisme dibagi sebagai berikut36: 

a.  Autisme, yakni penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya, 

memiliki gangguan berkomunikasi, tingkah laku yang terbatas dan berulang 

(stereotipik) yang muncul sebelum usia 3 tahun. 

b.  Asperger syndrome (AS), keadaan abnormalitas yang secara kualitatif sama 

seperti autis namun dapat disebut sebagai mild autism tanpa adanya 

gangguan signifikan dalam kognisi dan Bahasa. 

c. Reet syndrome, umumnya dialami anak perempuan, muncul di usia 7-24 bulan 

yang sebelumnya terlihat normal perkembangannya namun diikuti dengan 

kemunduran kemampuan. kehilangan hambatan ini bisa terjadi seluruh 

kemampuan keseluruhan contohnya kemampuan berbahasa, kemampuan 

otot, serta hambatan lainnya secara menyeluruh. 

d. Childhood Disintegrative Disorder, umumnya dialami oleh anak laki-laki yang 

perkembangannya normal dari usia 2-10 tahun namun terjadi kehilangan 

keterampilan terlatih di beberapa bidang perkembangan. Gangguan yang 

khas dari fungsi social, komunikasi, dan perilaku yang sifat kehilangannya 

bersifat progresif dan menetap. 

e. Pervasive Developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS), saat 

anak menampilkan perilaku autis namun tingkat terendah baru muncul 

setelah usia tiga tahun atau lebih. 

Autisme merupakan spektrum gangguan perkembangan yang kompleks, 

memengaruhi cara anak berinteraksi dengan dunia sekitar. Gejala-gejala seperti 

isolasi sosial dan keterbatasan dalam komunikasi membawa tantangan 

 
36 National Research Council, Educating Children With Autism (Washington: National 

Academies Press. 2001). h. 23-25.  
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tersendiri. Pemahaman dan dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar sangat 

penting untuk membantu anak-anak dengan autisme mengatasi hambatan-

hambatan ini dalam perkembangan mereka. 

13. Golongan N (Korban Penyalahgunaan Narkoba) 

Anak yang mengalami depresi karena penyalahgunaan narkoba tentu akan 

mempengaruhi kondisi mental dan Kesehatan mereka. Hal ini menyebabkan anak 

terpaksa direhab untuk memulihkan kondisi mereka. Dalam pelaksanaanya 

identifikasi kebutuhan anak dengan penyalahgunaan ini sebaiknya harus 

bekerjasama dengan pekerja sosial yang ada di lembaga rehabilitasi dalam 

mengidentifikasi kebutuhan anak37. 

Penyalahgunaan pada anak memiliki dampak serius terhadap kondisi 

mental dan kesehatan mereka, sehingga perlu dilakukan upaya rehabilitasi untuk 

memulihkan kesejahteraan mereka. Kolaborasi antara pihak yang melakukan 

identifikasi kebutuhan anak dengan pekerja sosial di lembaga rehabilitasi sangat 

penting agar dapat memberikan pendekatan yang holistik dan sesuai dengan 

kebutuhan anak tersebut. 

 

 

 
37Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA. 

(Jakarta: Kemendikbud Ristek, 2021). h. 9. 
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14. Golongan O (Indigo) 

Istilah indigo merupakan istilah dalam mendeskripsikan anak-anak yang 

diyakini memiliki kemampuan atau sifatnya special, tidak biasa dan bahkan 

supernatural. Anak indigo menunjukkan memiliki atribut psikologis yang tidak 

biasa dan tidak pernah terdokumentasi sebelumnya. Carroll & Robber (199) 

mengatakan pola ini memiliki faktor yang unik sehingga orang yang berinteraksi 

dengan anak model ini disarankan untuk mengubah cara merawat mereka dalam 

mencapai keseimbangan38. 

Karakteristik   paling umum pada anak indigo ada 10 yang bisa dilihat 

dibawah ini39: 

a. Anak beranggapan feeling of royalty seringkali bertindak sesuai perasaan saat 

mereka merasa dirinya berbeda dan istimewa. 

b.  mereka memiliki perasaan “layak berada disini”, dan merasa terkejut jika 

tidak menyadari hal tersebut. 

c. Perasaan diri berharga bukan isu yang besar, bahkan seringkali mereka 

memberitahu orang tuanya mengenai “siapa diri mereka”. 

d. Mengalami kesulitan yang otoritas absolut tanpa penjelasan atau pilihan. 

e. Tidak mau melakukan hal-hal tertentu contohnya mengantri merupakan hal 

yang sulit. 

 
38F. Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid 1 (Depok: 

Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 2009), h. 15. 

39F. Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid, h. 16-17. 
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f. Sulit berpikir kreatif dan merasa frustasi dengan sistem orientasi yang 

sifatnya ritual. 

g. Tidak begitu nyaman dengan system yang ada, 

h. Antisosial namun tidak bagi yang setipe dengannya. 

i. Tidak akan merespon kedisiplinan yang berdasar hal rasa salah. 

j. Tidak malu dengan memberitahu apa yang mereka butuhkan. 

 

Penting bagi kita untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif 

terhadap anak-anak indigo agar dapat memahami dan merespons kebutuhan 

mereka yang unik. Hal ini menekankan perlunya penyesuaian dalam cara kita 

merawat dan mendampingi mereka untuk mencapai keseimbangan yang sesuai 

dengan pola perilaku dan kebutuhan psikologis mereka. 

C. Sekolah Luar Biasa 

1. Pengertian Sekolah Luar Biasa 

Sekolah luar biasa adalah sekolah yang paling bentuk unit pendidikannya, 

penyelenggaraan sekolah ini dimulai dari tingkat terendah sampai tingkat 

lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah40. 

Sekolah luar biasa menawarkan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam 

penyelenggaraan pendidikannya, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat 

 
40Maria Agustin Ambarsari, Mengenal ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) (Jakarta: PT 

Hurman Persona Indonesia, 2022),  h. 85. 



50 

 

lanjutan. Keberadaan satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah dapat 

mempermudah koordinasi dan pengelolaan, menciptakan lingkungan yang 

mendukung perkembangan peserta didik dengan kebutuhan khusus. 

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak 

luar biasa. Istilah ini selanjutnya diganti menjadi anak berkelainan. Istilah 

berkelainan menunjukkan masalah sebenarnya karena memang memiliki 

kelainan dibandingkan teman lainnya. Sedangkan istilah luar biasa dikatakan 

belum menunjukkan masalahnya41.  Sejalan dengan Pradopo (1977) 

menyebutkan bahwa pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi orang 

memiliki kekurangan atau kelebihan pada pertumbuhan baik segi fisik, 

intelegensi, social dan emosinya. Peraturan pemerintah republik Indonesia 

nomor 72 tahun 1991 pada pasal 1 menyebutkan bahwa “pendidikan luar biasa 

adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan/atau mental”42. Pendidikan luar biasa juga 

merupakan bentuk pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar atau mengalami gangguan mental43.  

Pendidikan luar biasa, sebelumnya dikenal sebagai pendidikan anak berkelainan, 

 
41Maria Agustin Ambarsari, Mengenal ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), h. 86. 

42Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pendidikan Luar Biasa 72 
Tahun 1991 Pada Pasal 1. 

43Robert Mc Connell Productions, Webster's New World Robert's Rules of Order: Simplified 
and Applied (New York: Houghton Mifflin Harcour, 2014), h.54. 
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memberikan pembelajaran khusus kepada individu dengan perbedaan signifikan 

dalam pertumbuhan fisik, intelegensi, sosial, dan emosional, mencakup pula 

mereka yang menghadapi kesulitan belajar atau gangguan mental. 

Pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus adalah pendidikan untuk 

anak yang berbeda secara sosial, mental atau fisik sehingga mereka memerlukan 

modifikasi dari praktik sekolah biasa44. Pendidikan khusus mengacu pada seluruh 

proses atau rangkaian layanan pendidikan dan sosial yang disediakan oleh sistem 

sekolah umum dan Lembaga pendidikan lainnya kepada individu penyandang 

disabilitas yang usianya antara 3-21 tahun45. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut agar 

dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. 

Sedangkan Heward and Orlansky (1980) mengatakan bahwa pendidikan 

luar biasa merupakan profesi yang mempunyai teknik, alat dan keseluruhan 

sistemnya menyesuaikan pada kebutuhan orang luar biasa yang dirancang 

perorangan dan dimonitor secara sistematis membantu anak luar biasa46. 

Pendidikan luar biasa salah satu bidang profesional yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan pendekatan 

yang bersifat individual dan pemantauan yang terstruktur. 

 
44Special Education, Britannica Ensyclopedia, https:// www.britannica.com /topic/special 

education (28 November 2022) 

45Special Education. Britannica ensyclopedia 

46Special Education. Britannica ensyclopedia 
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Oleh karena itu, Sekolah luar biasa merupakan institusi pendidikan yang 

mengorganisir proses pembelajaran dari jenjang awal hingga tingkat lanjutan di 

bawah satu kepemimpinan kepala sekolah. Pendidikan khusus ini diperuntukkan 

bagi anak-anak yang menghadapi perbedaan dalam aspek fisik, mental, atau 

sosial. Lingkup pendidikan ini mencakup berbagai dimensi seperti fisik, 

kecerdasan, interaksi sosial, dan aspek emosional, serta memberikan layanan 

khusus untuk mereka yang mengalami kesulitan belajar atau masalah mental. 

Pendidikan luar biasa atau khusus memerlukan adaptasi dari metode-metode 

yang umumnya digunakan di sekolah biasa, dan melibatkan serangkaian layanan 

pendidikan dan sosial yang disediakan oleh sistem pendidikan umum dan 

lembaga-lembaga khusus untuk individu dengan disabilitas, yang melibatkan 

kelompok usia antara 3 hingga 21 tahun. 

2. Tugas dan Fungsi Sekolah Luar Biasa 

Fungsi dan tugas dari sekolah luar biasa adalah sebagai penyelenggaraan 

pendidikan luar biasa yang memfasilitasi segala aktivitas pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus. Untuk menjalankan fungsinya maka sekolah luar biasa 

negeri memiliki tugas–tugas sebagai berikut47: 

 
47Guru Berbagi, Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB, Tujuan dan Jenis-Jenisnya). Website 

official Guru berbagi  https://gurubagi.com/pengertian-sekolah-luar-biasa-slb-tujuan-dan-jenis-
jenisnya/   (30 November 2022) 

https://gurubagi.com/pengertian-sekolah-luar-biasa-slb-tujuan-dan-jenis-jenisnya/
https://gurubagi.com/pengertian-sekolah-luar-biasa-slb-tujuan-dan-jenis-jenisnya/
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a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan luar biasa dari tingkat persiapan, 

dasar, lanjutan dan menengah.   

b. Menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan khusus bagi anak-anak luar 

biasa.  

b. Melakukan publikasi yang menyangkut pendidikan luar biasa.  

c. Menyelenggarakan pelatihan kerja bagi anak luar biasa dalam berbagai jenis 

ketunaan.  

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 

 

Sekolah luar biasa memiliki peran sebagai lembaga pendidikan yang 

mengorganisir kegiatan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus. Untuk melaksanakan perannya, sekolah luar biasa negeri memiliki 

tanggung jawab, antara lain, menyelenggarakan layanan pendidikan dari tingkat 

persiapan hingga menengah, memberikan rehabilitasi dan layanan khusus 

kepada anak-anak berkebutuhan khusus, melakukan publikasi terkait pendidikan 

khusus, menyelenggarakan pelatihan kerja untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus dengan berbagai jenis ketunaan, dan melaksanakan kegiatan 

ketatausahaan. 

3. Macam-Macam Sistem Pendidikan SLB 

Berdasarkan sistem pendidikannya, layanan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 2 yakni sistem segregasi dan 

integrasi/ terpadu48.  Sistem pendidikan segregasi yaitu bentuk pemisahan anak 

berkelainan dengan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi 

dilaksanakan secara terpisah dan secara khusus dari penyelenggaraan 

 
48Guru Berbagi, Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB, Tujuan dan Jenis-Jenisnya) 
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pendidikan untuk anak normal. Keuntungan sistem pendidikan dini pada anak 

luar biasa adalah; membuat anak   merasa tenang, komunikasi yang mudah, 

metode pembelajaran yang terkhusus sesuai kondisi dan kemampuan anak, 

sarana dan prasarana yang sesuai49. 

Sistem pendidikan integrasi/terpadu memiliki tujuan memberikan anak 

luar biasa mengikuti proses pendidikan Bersama dengan anak normal sehingga 

mereka dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Keuntungan sistem 

pendidikan dini untuk anak luar biasa antara lain:  merasa diakui haknya setara 

anak normal, dapat mengembangkan bakat serta minatnya secara optimal, 

memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi50. 

Pada konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus, terdapat dua 

pendekatan utama, yaitu sistem segregasi yang melibatkan pemisahan anak 

berkebutuhan khusus dari anak normal dengan berbagai keuntungan seperti 

ketenangan, kemudahan komunikasi, dan metode pembelajaran yang sesuai. 

Sebaliknya, sistem integrasi/terpadu bertujuan untuk melibatkan anak 

berkebutuhan khusus dalam pendidikan bersama anak normal, memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan potensi optimal, merasa diakui setara, dan 

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi 

 
49Maria Agustin Ambarsari, Mengenal ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) (Jakarta: PT 

Hurman Persona Indonesia, 2022), h. 40. 

50Endang Sawitri, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Pasuruan: Qiara Media,2020), 
h. 40. 
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4. Kebijakan Sistem Pendidikan SLB 

Seluruh warga negara tidak terkecuali baik yang memiliki kelainan 

maupun yang tidak memiliki kelainan, mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan.  UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menjelaskan hal ini, bahwa: 

tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran51. 

Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UUSPN).  Undang-undang tersebut 

mengemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak -

anak berkebutuhan khusus sebagai berikut52: 

a. Bab I pasal 1(18) wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 

harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

b. Bab III Pasal 4 (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. 

c. Bab IV Pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warganegara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak 

 
51Republik Indonesia, Undang‐Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. 

52Depdiknas 2003, Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional.  
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memperoleh pendidikan khusus, (3) warganegara  di daerah terpencil  

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) warga negara yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus, dan (5)  setiap warga negara berhak mendapat 

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 (1) setiap 

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Pasal 11 (1) pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi, dan (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin 

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga 

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 

d. Bab V Pasal 12 (1) huruf b, mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya, huruf d. Mendapat kan biaya pendidikan 

bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, 

huruf e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain 

yang setara, dan huruf f. Menyelesaikan program pendidikan dan tidak 

menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 

e. Bab VI Pasal 15 jenis pendidikan mencakup pendidikan umum. Kejuruan 

akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. 
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f. Bab VI, Bagian kesebelas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, 

pasal 32 (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa, (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan 

bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak 

mampu dari segi ekonomi, dan (3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan 

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

g.  Bab VIII Pasal 34 (1) setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat 

mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab 

negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat, dan (4) Ketentuan  mengenai wajib 

belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 

lebih  lanjut dengan peraturan pemerintah. 

h. Bab XV pasal 36 (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daerah dan peserta didik. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

mengenai Standar Nasional Pendidikan dijelaskan dalam berbagai ketentuan 

tentang penyelenggaraan pendidikan luar biasa, baik untuk tingkat SDLB, SMPLB, 

maupun SMALB53. Berbagai kebijakan berhubungan dengan layanan pendidikan 

anak berkebutuhan khusus tidak hanya bersifat regional dan nasional, namun 

juga bersifat internasional, adapun diantaranya sebagai    berikut54: 

a. 1948 deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia, isinya adalah hak pendidikan 

dan partisipasi penuh bagi semua orang-PBB. 

b. 1989 konvensi mengenai Hak Anak-PBB 

c. 1990 pendidikan untuk semua: Konferensi dunia mengenai pendidikan untuk 

semua di Jomtien, Thailand yang menyatakan jika: (1) memberikan 

kesempatan kepada semua anak untuk sekolah, dan (2) memberikan 

pendidikan sesuai bagi semua anak.  Namun kenyataanya pernyataan 

tersebut tidak masuk di dalamnya nak luar biasa- UNESCO publikasi 1991. 

d. 1993 mengenai peraturan standar mengenai kesamaan kesempatan untuk 

orang-orang penyandang cacat-PBB publikasi 1994. 

e. 1994 pernyataan Salamanca mengenai pendidikan Inklusif-UNESCO 

publikasi 1994 dilaporkan terakhir tahun 1995. 

 
53Sam Yhon, Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa (Bandung: PPPPTK TK 
dan PLB, 2018). h. 3. 

54 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UMM press, 2011), 
h. 125. 
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f. 2000 kesepakatan Dasar mengenai pendidikan untuk semua– UNESCO. 

5. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

Proses penyusunan program pembelajaran setiap bidang studi, guru 

hendaknya telah memiliki data pribadi peserta didik yang berkaitan dengan 

karakteristik khusus berdasarkan kemampuan dan kelemahannya55. Kompetensi 

yang dimiliki dan berdasarkan tingkat perkembangannya. Porsi belajar anak 

berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak normal dari segi fleksibilitas56. 

Oleh karena itu pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik 

peserta didik.  Hal-hal yang harus dilakukan sebelum pembelajaran pada anak 

berkebutuhan khusus yaitu57: 

a. Identifikasi, jenis kegiatan yang dilakukan dalam menemukan anak 

berkebutuhan khusus sesuai jenis kelainan maupun mantannya.  Kegiatan 

awal ini dilakukan sebelum melakukan asesmen.  Cara yang bisa dilakukan 

melalui pengamatan, wawancara dengan peserta didik atau pendamping nya, 

melalui dokumentasi. 

 
55Oki Dermawan, “Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB", 

Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi Vol6. No 2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/2206/1536  (26 Januari 2023). 

56Nandiyah Abdullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus", Magistra No 86. 
www.academia.edu (26 Januari 2023). 

57Asrul Mais, Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, (Jember: Pustaka Abadi, 
2016), h. 5. 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/2206/1536
http://www.academia.edu/
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b. Asesmen, berfungsi sebagai dasar dalam melihat kemampuan dan kesulitan 

anak dan menjadi bahan dalam menentukan apa yang sesungguhnya.  

Asesmen didasari oleh 2 hal yakni: menelusuri keadaan perkembangan anak 

dan perbedaan individu baik inter dan intra individual. 

 

 Demi merancang program pembelajaran untuk anak berkebutuhan 

khusus, guru perlu memiliki pemahaman mendalam terkait karakteristik unik 

peserta didik, melibatkan aspek kompetensi, tingkat perkembangan, dan jenis 

kelainan yang dimilikinya. Fleksibilitas dalam porsi pembelajaran menjadi kunci, 

mempertimbangkan perbedaan dengan anak normal. Sebelum memulai 

pembelajaran, tahap identifikasi melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi, serta asesmen menjadi langkah esensial. Asesmen digunakan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan dan hambatan anak, dengan fokus pada 

pemahaman kondisi perkembangan dan varian individual baik internal maupun 

ekstern. 

6. Kurikulum Pembelajaran SLB 

Struktur kurikulum untuk SLB disesuaikan dengan kebutuhan khusus 

anak yang menekankan pada keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang 

menunjang kebutuhan anak.  Terdapat program mata pelajaran khusus yang 

tujuannya membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan 
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diharapkan mampu mengatasi keterbatasannya. Adapun tujuan program masing-

masing kebutuhan khusus, yakni58: 

a. Tunanetra :  pengembangan orientasi, social, mobilitas dan 

komunikasi 

b. Tunarungu :  persepsi bunyi, pengembangan komunikasi dan irama. 

c. Tunagrahita :  pengembangan diri 

d. Tunadaksa :  Pengembangan diri dan gerak. 

e. Autis  :  Pengembangan komunikasi, perilaku dan interaksi sosial. 

D. Pembelajaran Sesuai Tahap Capaian Belajar 

Pembelajaran sesuai tahap capaian belajar murid (teaching at the right 

level) adalah pendekatan yang menekankan kesiapan belajar murid sebagai pusat 

perhatian, bukan terfokus pada tingkat kelas mereka. Tujuan dari pembelajaran 

ini mencakup implementasi filosofi ajaran Ki Hadjar Dewantara, yang 

menitikberatkan pada kebutuhan dan potensi setiap murid, memperkuat 

kompetensi numerasi dan literasi mereka, serta memastikan bahwa setiap murid 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan59. 

 Cara pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa murid 

dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan 

 
58Struktur Kurikulum Merdeka, “Kurikulum SLB”. Official Website Guru Kemdikbud, 

https://guru.kemdikbud.go.id/kurikulum/perkenalan/struktur/slb/ (1 Desember 2022). 

59 Struktur Kurikulum Merdeka, “Kurikulum SLB”. Official Website Guru Kemdikbud  
https://guru.kemdikbud.go.id/kurikulum/perkenalan/pengajaran-sesuai-tingkat-kemampuan/. 
(1 Desember 2022). 

https://guru.kemdikbud.go.id/kurikulum/perkenalan/struktur/slb/
https://guru.kemdikbud.go.id/kurikulum/perkenalan/pengajaran-sesuai-tingkat-kemampuan/
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kesiapan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam model pembelajaran ini, variasi 

dalam cara dan materi pembelajaran dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman 

dan kesiapan individu murid. 

 

Tabel 2. 1 Pembelajaran Sesuai Tahap Capaian Belajar Murid (Teaching At The 
Right Level) 

Fase 

Perkembangan 

Usia kronologis 

untuk Fase Sekolah 

Umum 

Usia Mental untuk 

Fase Sekolah Luar 

Biasa 

Jenjang Sekolah 

Fase A ≤ 6–8 tahun ≤ 7 tahun SD/MI (kelas 1–2) 

Fase B 9–10 tahun ± 8 tahun SD/MI (kelas 3–4) 

Fase C 11–12 tahun ± 8 tahun SD/MI (kelas 5–6) 

Fase D 13–15 tahun ± 9 tahun 
SMP/MTs (kelas 7–

9) 

Fase E 16–17 tahun ± 10 tahun 

SMA/MA, 

SMK/MAK (kelas 

10) 

Fase F 17–23 tahun ± 10 tahun 

SMA/MA, 

SMK/MAK (kelas 

11–12) 
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Struktur kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB) didasarkan pada format yang 

umumnya digunakan di sekolah umum, seperti SD, SMP, dan SMA. Namun, dalam 

konteks SLB, struktur ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak 

berkebutuhan khusus. Kurikulum tersebut menitikberatkan pada pengembangan 

keterampilan fungsional dan penunjang kebutuhan khusus anak. 

Adanya mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus menunjukkan komitmen 

untuk membantu anak-anak tersebut memaksimalkan potensi indra yang 

dimilikinya dan mengatasi berbagai keterbatasan yang mungkin mereka hadapi. 

Keseluruhan, struktur kurikulum SLB dirancang untuk memberikan dukungan 

dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

anak berkebutuhan khusus 

E. Pembelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan Alam   memiliki istilah lain yaitu pembelajaran sains 

yang merupakan salah satu pokok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan di 

Indonesia termasuk pada jenjang sekolah luar biasa. Ilmu pengetahuan alam 

merupakan usaha dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang 

tepat dengan sasaran60. 

 
60Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana 

prenada media Group, 2013). h. 168-169. 
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Ilmu pengetahuan alam memiliki empat klasifikasi sebagai produk, proses, 

sikap dan teknologi61.  IPA sebagai produk merupakan semua kumpulan hasil 

penelitian yang   ilmuwan lakukan dan telah membentuk konsep yang telah dikaji 

sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis.   IPA sebagai proses   adalah 

bagaimana memperoleh produk IPA melalui metode ilmiah.  IPA sebagai sikap 

merupakan kegiatan dan sikap ilmiah peserta didik yang berkembang melalui 

diskusi, kegiatan percobaan, simulasi atau kegiatan di lapangan yang membentuk 

rasa ingin tahu, objektif, terbuka, tidak tergesa-gesa dan bertanggung jawab. 

Terakhir IPA sebagai teknologi tujuannya mempersiapkan peserta didik 

menghadapi dunia yang makin lama makin maju karena perkembangan 

pengetahuan teknologi62.  

Kesimpulan dari ilmu pengetahuan alam, atau pembelajaran sains, 

menunjukkan peran sentralnya dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, 

termasuk di sekolah luar biasa. Ilmu pengetahuan alam bukan hanya kumpulan 

konsep ilmiah, tetapi juga melibatkan peserta didik dalam proses ilmiah, 

membentuk sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektivitas, keterbukaan, 

ketelitian, dan tanggung jawab. Dengan empat klasifikasi utama sebagai produk, 

proses, sikap, dan teknologi, IPA merangkum hasil penelitian ilmuwan, metode 

 
61Sandra E Cain dan Jack M. Evans, Sciencing: An Involvement Approach To Elementary 

Science Methods (London: Prentice Hall, 1990). h. 4. 

62Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Prenada Media, 2019). 
h. 80. 
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ilmiah, sikap ilmiah peserta didik, dan tujuan untuk mempersiapkan mereka 

menghadapi kemajuan dunia yang semakin canggih. 

Melalui pembelajaran IPA, peserta didik tidak hanya mendapatkan 

pengetahuan, tetapi juga dibimbing untuk mengembangkan keterampilan dan 

sikap yang relevan dalam menghadapi perkembangan pengetahuan dan 

teknologi. Sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan, IPA di sekolah luar 

biasa membuka peluang bagi peserta didik untuk merespons tantangan dunia 

dengan pemahaman yang lebih mendalam dan sikap yang kokoh terhadap ilmu 

pengetahuan alam 

F. Evaluasi Program 

1. Pengertian Evaluasi  

Evaluasi dari kata evaluation memiliki arti nilai atau penilaian. Evaluasi 

sebagai upaya dalam menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi juga mencakup 

sejumlah Teknik yang tidak boleh terabaikan oleh guru.  Evaluasi bukan hanya 

sekumpulan teknik semata-mata namun sebagai sebuah proses yang 

berkelanjutan yang mendasari seluruh kegiatan pembelajaran yang baik. Evaluasi 

merupakan proses dalam memberikan nilai pada sejumlah tujuan, kegiatan, 

keputusan proses, unjuk kerja, orang maupun objek. Evaluasi juga sebagai sebuah 

proses dalam menentukan nilai dari sesuatu. 
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Suchman   mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang 

menentukan hasil yang telah dicapai pada beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan dalam mendukung tercapainya tujuan63. Stufflebeam menjelaskan 

lebih jauh bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, proses pencaharian 

dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk 

menentukan alternatif keputusan64. Pengertian evaluasi Kembali dipertegas 

melalui batasan proses dalam memberikan atau menentukan nilai pada objek 

tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu65. 

Evaluasi merupakan investigasi yang sistematis dalam menilai kegunaan 

sebuah objek.  Objek ini merupakan sebuah program pendidikan, program ini 

merupakan aktivitas yang berlangsung terus menerus tanpa ada batas waktu 

yang ditentukan sebelumnya.  Evaluasi suatu program dilakukan dalam 

memutuskan apakah sebuah program telah memenuhi tujuannya. Kemudian 

apakah bagian dari program yang bisa ditingkatkan, dan/atau sebuah program 

harus dihentikan.  Secara umum evaluasi bisa diartikan sebagai proses yang 

sistematis dalam menentukan nilai suatu program (tujuan, kegiatan, unjuk kerja, 

 
63Ajat Rukajar, Teknik Evaluasi Pembelajaran (Sleman: CV Deepublish, 2018). h. 5. 

64Dwi Ariani Astuti, dkk., "Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013”, Wiyata Dharma: 
Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan.Vol 6. No 1. Universitas Sarjanawiyata Tamansisw 
Yogyakarta.  https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/3353/1934 (26 Januari 
2023) 

65Lia Mega Sari, "Evaluasi dalam pendidikan Islam",  Al - Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 
Islam Vol 9. No 2 UIN Raden Intan Lampung.  http://www.ejournal.radenintan.ac.id/ 
index.php/tadzkiyyah/article/view/3624/2400. (26 Januari 2023). 

https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/3353/1934
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/%20index.php/tadzkiyyah/article/view/3624/2400
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/%20index.php/tadzkiyyah/article/view/3624/2400
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proses, keputusan, orang maupun objek) sesuai dengan kriteria tertentu. Evaluasi 

merupakan sebuah proses dalam rangka kegiatan pembelajaran yang bisa 

didefinisikan sebagai proses yang sistematik untuk menentukan tingkatan 

pencapaian sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan Evaluasi Program  

Weiss (1972) mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan evaluasi program 

yakni berdasarkan penggunaan metode penelitian yang menekankan pada hasil 

sebuah program dengan melihat kriteria untuk menilai, kontribusi dalam evaluasi 

ini sebagai dasar pengambilan keputusan dan melakukan perbaikan program 

kedepannya66. Berbeda dengan Kirkpatrick (1998) bahwa urgensi evaluasi 

program untuk melihat eksistensi dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran program. Evaluasi ini akan diputuskan bahwa kegiatan yang 

dilakukan ini diteruskan atau dihentikan dan sebagai sarana dalam 

mengumpulkan informasi dalam mengembangkan program dimasa akan 

datang.67 

Berbeda dengan Sukmadinata (2006) mengatakan bahwa tujuan evaluasi 

program adalah membantu perencanaan dalam melaksanakan program untuk 

 
66Carol H Weiss, Evaluation Research: Methods For Assessing Program Effectiveness 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972). h. 4. 

67Penny Tamkin dkk., A Review Of Models Of Training Evaluation, (Brighton, England: 
Institute For Employment Studies, 2002), h. 17. 
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menentukan keputusan penyempurnaan/perubahan program apakah kegiatan 

didukung atau kegiatan ditolak, faktor-faktor lain pun diperhatikan yang 

mempengaruhi program68. Secara khusus worthern dkk menyatakan bahwa 

evaluasi adalah proses pembuatan kebijakan/keputusan baik   hasil yang dicapai 

peserta didik, kurikulum, monitoring dana, perbaikan materi dan program 

sekolah sehingga memberi kepercayaan kepada sekolah69. 

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat diatas maka evaluasi program 

bertujuan untuk mengetahui pencapaian sebuah program yang telah berjalan 

atau telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi berperan sebagai dasar untuk 

tindak lanjut dalam pengambilan keputusan berikutnya. 

3. Jenis Evaluasi Program 

Evaluasi program cukup banyak dikembangkan oleh para ahli dalam 

mengevaluasi program. Jenis evaluasi program umumnya dinamai sama dengan 

pembuatnya atau tahap evaluasinya. Meskipun berbeda penamaan dan tujuan 

namun pada dasarnya model evaluasi program memiliki maksud yang sama yakni 

melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi mengenai objek yang 

dievaluasi yang bertujuan dalam mengumpulkan bahan pengambilan keputusan 

 
68Nana Syaodih Sukmadinata, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah 

(Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 121. 

69Jody L. Fitzpatrick, Program Evaluation (Alternative Approaches And Practical 
Guidelines) 4th Edition (United States Of America: Pearson), h. 14. 
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sebagai tindak lanjut sebuah program70. Adapun jenis-jenis evaluasi program 

seperti dibawah ini: 

a. Model Kirkpatrick, model ini dikembangkan Kirpatrick yang mengevaluasi 

program pelatihan yang mencakup empat level evaluasi yakni reaction, 

learning, behavior, and result71. Model Kirkpatrick memberikan panduan yang 

komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan mulai dari 

respons peserta hingga dampaknya terhadap pencapaian tujuan 

organisasional 

b. Model scriven, scriven merancang 2 model evaluasi yakni Goal free 

evaluation dan formative and summative Model. Goal Free evaluation 

berfokus pada perubahan perilaku   terjadi sebagai dampak dari sebuah 

program yang dijalankan dan melihat dampak yang dihasilkan. Evaluasi 

formatif mengarah pada keputusan mengenai perkembangan program apak 

diperbaiki atau direvisi, sedangkan evaluasi sumatif mengarah pada 

keputusan mengenai keberlanjutan program72. Model Scriven memberikan 

fleksibilitas dalam mengevaluasi program dengan memperkenalkan dua 

pendekatan yang dapat digunakan pada tahap yang berbeda dari siklus 

 
70Suharsimi Arikunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabbar, Evaluasi Program Pendidikan: 

Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan (Jakarta, Bumi Aksara, 2014), h.7. 

71 Jody L. Fitzpatrick, Program Evaluation (Alternative Approaches and Practical 
Guidelines) 4th Edition (United States Of America: Pearson), h. 25. 

72Mami Hajaroh, “Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan 
Menilai, Penggunaan)”, Foundasia Vol 9. No 1, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta. https://journal.uny.ac.id/index.php/foundasia/article/view/26149/12336  
(26 januari 2023) 

https://journal.uny.ac.id/index.php/foundasia/article/view/26149/12336
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program, yaitu evaluasi formatif untuk perbaikan berkelanjutan dan evaluasi 

sumatif untuk menilai hasil akhir dan dampak keseluruhan program. 

c. Model Stake (Countenance Model), model evaluasi ini merupakan model 

evaluasi pertimbangan, peran evaluator adalah mempertimbangan program 

dengan melakukan perbandingan kondisi hasil evaluasi program dengan  

yang terjadi di program lain, dengan objek  dan sasaran yang sama kemudian 

membandingkannya  dengan standar yang telah ditentukan oleh program 

tersebut.73 Model Stake memberikan pendekatan evaluasi yang lebih 

kontekstual dengan mempertimbangkan program dalam kerangka 

perbandingan dengan program sejenis dan standar internal program. 

Pendekatan ini membantu evaluator untuk mendapatkan wawasan yang 

lebih holistik tentang keberhasilan program dan memberikan informasi yang 

lebih kaya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 

d. Model CSE-UCLA, model evaluasi ini merupakan akronim dari Center For The 

Study Of Evaluation University of California in Los Angeles. Pada model ini 

terdapat 5 tahap dalam evaluasinya yakni perencanaan, pengembangan, 

implementasi, hasil dan dampak74. Ini mencakup penetapan tujuan, 

pembuatan instrumen, pelaksanaan evaluasi, analisis data, dan evaluasi 

dampak untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap 

program atau kebijakan yang dievaluasi. 

e. Model Discrepancy, model evaluasi kesenjangan yang digagas Malcolm 

provus yakni evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

 
73 Mami Hajaroh 

74  Mami Hajrah 
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kesesuaian standar yang telah ditentukan dalam program berdasarkan 

penampilan aktual dari program tersebut75. Evaluasi ini membantu 

mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan hasil, memungkinkan 

perbaikan program. 

f. Model CIPP, Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam yang merupakan 

singkatan dari Context, Input, Process, and Product. Titik tolak dari 

pandangan ini adalah keberhasilan sebuah program pendidikan dipengaruhi 

berbagai faktor, misalnya karakteristik, lingkungan, tujuan program dan 

peralatan yang digunakan, prosedur serta mekanisme pelaksanaan 

program76. Dengan mempertimbangkan karakteristik program, kondisi 

lingkungan, tujuan, serta efisiensi dan hasil proses, model ini membantu 

dalam pemahaman yang komprehensif untuk perbaikan dan pengembangan 

program pendidikan. 

G. Evaluasi CIPP 

Salah satu evaluasi yang cukup banyak dipertimbangan dan memadai 

dalam mengevaluasi sebuah program adalah CIPP. Akronim CIPP itu sendiri 

adalah: Evaluasi konteks, evaluasi Input, Evaluasi Proses dan evaluasi Konteks. 

Secara umum, model evaluasi CIPP mendukung 4 jenis keputusan yaitu77: 

 

75 Jhon M, Owen, Program Evaluasi: Form And Approaches  (St.Leonard: Allen&Unwin pty 
Ltd, 1993), h.21. 

76Darodjat dan W. Wahyudhiana, “Model Evaluasi Program Pendidikan”, Islamadina: 
Jurnal Pemikiran Islam, Fakultas Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/islamadina/article/view/1665 (26 Januari 2023) 

77Jhon M, Owen, h.54 

https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/islamadina/article/view/1665%20(26
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1. Sebuah perencanaan yang dibuat akan mempengaruhi pemilihan tujuan 

umum dan tujuan khusus 

2. Pembentukan atau menatas sebuah keputusan, mencakup strategi dan desain 

sebuah proses yang digunakan guna mencapai tujuan yang berasal dari 

perencanaan keputusan. 

3. Keputusan implementasi, evaluator akan mencari infrastruktur dalam 

menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam 

mengeksekusi rencana, strategi dan metode yang akan dipilih. 

4. Keputusan daur ulang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan akan 

diputuskan apakah program akan dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan 

sama sekali. 

CIPP sendiri adalah model evaluasi yang pendekatannya berorientasi pada 

manajemen (management-oriented evaluation approach) atau bisa juga disebut 

sebagai evaluasi manajemen program (evaluation in program management)78.  

Model CIPP berpandangan bahwa tujuan yang paling penting dalam evaluasi 

program bukan untuk membuktikan (to prove), melainkan meningkatkan (to 

improve)79. Olehnya itu, model ini dikategorikan sebagai pendekatan evaluasi 

yang orientasinya pada peningkatan program (improvement-oriented 

 
78Jhon M, Owen, Program Evaluasi: Form And Approaches, h.22. 

79George F, Madaus, dkk., Evaluation Models Viewpoints On Education And Human Service 
Evaluation (Bonston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983), h.118. 
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evaluation)80, atau bentuk evaluasi pengembangan (evaluation for 

development)81.  Maka model CIPP ini diterapkan dalam rangka mendukung 

pengembangan organisasi dan membantu pimpinan staf organisasi tersebut guna 

mendapatkan masukan secara sistematis agar mampu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan penting atau minimal bisa bekerja dengan baik dengan sumber daya 

yang telah ada. 

Keterhubungan evaluasi CIPP dalam pengambilan keputusan sebuah 

program juga sangat berperan penting, untuk melihat keterkaitan evaluasi CIPP 

terhadap tujuan berdasarkan metode dan hasil dari sebuah keputusan bisa 

digambarkan pada tabel 2.1 dibawah ini82 83: 

 

 

 

 

 
80George F.  Madaus, dkk., Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human 

Services Evaluation. h.119. 

81Jhon M, Owen, Program Evaluasi: Form and Approaches, h.21 

82Thi Kim Anh Vo, “Evaluation Models in Educational Program: Strengths and 
Weaknesses”, VNU Journal Of Foreign Studies Vol 34, No 2. https://www.researchgate.net 
/publication/324891193 (28 Januari 2023) 

83Daniel L Stufflebeam dan Chris L.S. Coryn., Evaluation Theory, Model, And Application 
(San Francisco: Jossey Bass 2014), h. 309-332. 
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Tabel 2. 2 Keterkaitan Hubungan Tiap Aspek Evaluasi CIPP Terhadap 
Pengambilan Keputusan Sebuah Program 

Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

Konteks 

▪ Untuk 

mendefinisikan 

kelembagaan/ 

▪ Konteks layanan 

▪ Untuk 

mengidentifikasi 

target populasi 

dan menilai 

Kebutuhan 

▪ Untuk 

mengidentifikasi 

aset daerah 

terkait dan 

peluang sumber 

daya untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

▪ Untuk 

mendiagnosis 

masalah yang 

mendasari 

kebutuhan 

▪ Untuk menilai 

apakah tujuan 

cukup responsif 

▪ Survei,  

▪ Peninjauan 

dokumen, 

▪ Analisis data 

sekunder,  

▪ Dengar 

pendapat, 

wawancara, 

▪ Tes diagnostik,  

▪ Analisis sistem, 

dan  

▪ Teknik delphi 

▪ Untuk 

memutuskan 

setting yang 

akan 

dilayani, 

▪ Untuk 

menentukan 

tujuan dan 

▪ menetapkan 

prioritas 

▪ Untuk 

memunculka

n dan 

mengatasi 

hambatan 

potensial 

untuk sukses  

▪ Untuk 

menyediakan 

kebutuhan 

yang dinilai 

sebagai dasar 

untuk menilai 

hasil 
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Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

terhadap 

kebutuhan yang 

dinilai 

Evaluatif 

input 

▪ Untuk   

mengidentifikasi 

dan menilai 

kemampuan 

sistem dan 

strategi layanan 

alternatif, 

▪ Untuk memeriksa 

dengan cermat 

prosedur, 

anggaran, dan 

jadwal 

pelaksanaan yang 

direncanakan 

▪ Strategi yang 

dipilih 

▪ Dengan 

menginventa

risasi dan 

menganalisis 

sumber 

daya 

manusia dan 

material 

yang 

tersedia 

▪ Dengan 

menggunaka

n metode 

seperti 

pencarian 

literatur, 

kunjungan 

ke program 

teladan, tim 

advokat, dan 

uji coba 

percontohan 

untuk 

▪ Untuk memilih 

sumber 

dukungan dan 

strategi solusi 

▪ Untuk 

menjelaskan 

desain 

prosedural yang 

baik, termasuk 

anggaran, 

jadwal, dan 

rencana 

kepegawaian - 

Untuk 

memberikan 

dasar untuk 

memantau dan 

menilai 

implementasi 
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Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

mengidentifi

kasi dan 

memeriksa 

yang 

menjanjikan 

strategi 

solusi 

▪ Dengan 

mengkritisi 

desain 

prosedural 

untuk 

relevansi, 

kelayakan, 

biaya dan 

ekonomi. 

Evaluasi 

Proses 

▪ Untuk 

mengidentifikasi 

atau memprediksi 

cacat dalam 

desain prosedural 

atau 

implementasinya  

▪ Untuk 

memberikan 

information 

▪ Dengan 

memantau 

potensi 

hambatan 

prosedural 

aktivitas 

dan tetap 

waspada 

terhadap 

▪ Untuk 

melaksanakan 

dan 

menyempurnaka

n desain dan 

prosedur 

program, 

▪ Untuk proses 

aktual dalam 

memberikan 
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Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

untuk keputusan 

yang diprogram  

▪ Untuk mencatat 

peristiwa dan 

kegiatan 

prosedural untuk 

analisis dan 

penilaian nanti 

yang tidak 

terduga 

▪ Dengan 

memperole

h informasi 

spesifik 

untuk 

keputusan 

yang 

diprogram 

▪ Dengan 

mewawanca

rai 

penerima 

manfaat, 

menggamba

rkan proses 

yang 

sebenarnya, 

memelihara  

catatan 

fotografis 

dan  secara 

continually 

berinteraksi  

dasar 

penilaian 

implementasi 

menafsirkan 

hasil 
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Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

▪ Dengan 

mengamati 

kegiatan 

staf dan 

penerima 

manfaat 

Evaluatif 

produk 

▪ Untuk 

mengumpulkan 

deskripsi dan 

penilaian hasil  

▪ Untuk 

menghubungkan 

hasil dan penilaian 

hasil 

▪ Untuk 

menghubungkan 

hasil dengan 

tujuan dan 

konteks, masukan 

dan proses 

informasi. 

▪ Untuk 

menafsirkan 

manfaat dan nilai 

upaya 

▪ Dengan 

mendefinisik

an secara 

operasional 

dan 

Mengukur 

hasil 

▪ Dengan 

mengumpulk

an penilaian 

hasil dari 

pemangku 

kepentingan 

▪ Dengan 

melakukan 

Analisis 

kualitatif dan 

kuantitatif 

▪ Dengan 

membanding

▪ Untuk 

memutuskan 

untuk 

melanjutkan, 

menghentikan, 

memodifikasi 

atau 

memfokuskan 

kembali 

aktivitas 

perubahan  

▪ Untuk 

presentasikan 

catatan efek 

yang jelas 

(dimaksudkan 

dan tidak 

disengaja, 

positif dan 

negatif) 
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Aspek Tujuan Metode 

Hubungan dengan 
pengambilan 

keputusan dalam 
perubahan proses 

kan hasil 

dengan 

kebutuhan, 

tujuan, dan 

standar 

terkait 

lainnya yang 

dinilai 

▪ Untuk menilai 

manfaat dan 

nilai usaha 

 

Model evaluasi CIPP merupakan jenis evaluasi yang banyak digunakan 

sehingga cukup terbukti bermanfaat dalam mengavaluasi sebuah program. 

Evaluasi CIPP banyak digunakan berbagai disiplin ilmu salah satunya dalam 

mengevaluasi program di sekolah. Beberapa keunggulan penggunaan CIPP yang 

terangkum dalam berbagai literatur sebagai berikut84: 

1. Evaluasi konteks digunakan dalam merencanakan keputusan dalam 

menentukan tujuan; Evaluasi input membantu Menyusun keputusan 

instruksional; Proses digunakan sebagai keputusan pelaksanaan 

penggunaan, memantau dan meningkatkan prosedur program; evaluasi 

 

84Thi Kim Anh Vo, “Evaluation Models in Educational Program: Strengths And 
Weaknesses”. 
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produk digunakan dalam memutuskan atau menilai sebuah program 

yang dihasilkan oleh prosesnya. 

2. Mudah dalam menerapkan model CIPP dalam evaluasi karena memiliki 

panduan yang jelas dalam melakukan proses evaluasi. 

3. Kerangka kerja evaluasi membantu evaluator dalam mengetahui apa saja 

yang harus ditangani. 

Walaupun sudah banyak digunakan, CIPP memiliki kelemahan yang perlu 

dipertimbangkan dalam penerapannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup 

Panjang dan membutuhkan banyak biaya dalam prosesnya85.  

Model CIPP merupakan pendekatan evaluasi yang terbukti bermanfaat dalam 

penilaian program, terutama di konteks pendidikan. Kelebihannya melibatkan 

evaluasi konteks, input, proses, dan produk untuk merencanakan tujuan, 

menyusun keputusan instruksional, memantau dan meningkatkan prosedur 

program, serta menilai hasil akhir.  

H. Karekteristik dan Indikator Keberhasilan Evaluasi Program CIPP 

Ciri utama dari model evaluasi CIPP adalah sifat komprehensifnya, yang 

dapat diterapkan dalam evaluasi baik secara formatif maupun sumatif, baik pada 

 

85Thi Kim Anh Vo, “Evaluation Models in Educational Program: Strengths And 
Weaknesses”. 
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tingkat evaluasi perorangan maupun lembaga pendidikan86. Hasil evaluasi yang 

sistematis dari model ini memberikan dukungan penting bagi pemegang 

kebijakan dalam mengambil tindakan lanjut terhadap suatu program. Penilaian 

memegang peran sentral dalam struktur model CIPP, menunjukkan bahwa model 

ini berfokus pada nilai-nilai87 . 

Ketika tujuan akhir evaluasi telah ditetapkan, langkah pertama dalam 

evaluasi pendidikan adalah menentukan kriteria dan indikator evaluasi. Langkah 

ini juga penting dalam menentukan arah evaluasi. Kriteria evaluasi mengacu pada 

standar, prinsip, kaidah, atau tanda evaluasi88. Kriteria yang menjadi standar 

evaluasi, memudahkan komunikasi antara penilai dan pemohon evaluasi 

mengenai subjek atau isi evaluasi berdasarkan kegiatan evaluasi89. serta penilaian 

sistematis 90. Oleh karena itu, langkah penentuan kriteria dan indikator ini 

mempunyai manfaat penelitian yang memadai. Proses dari langkah ini dan 

hasilnya sebenarnya akan menghasilkan penelitian yang signifikan. Demikian 

 
86 Sopha, S., & Nanni, A. The CIPP model: Applications in language program evaluation. 

Journal of Asia TEFL, 16(4), 1360–1367. (2019). https://doi.org/10.18823/ asiatefl.2019. 
16.4.19.1360. (27 Februari 2023). 

87 Stufflebeam, & Coryn. Evaluation, Theory, Models, & Application (Second, Vol. 59). 
(Jossey-Bass, 2014). Hal 225-227 

88 Stufflebeam DL, Shinkfield AJ. Teori evaluasi, model, dan aplikasinya. San Francisco 
(CA): Jossey-Bass; 2007. hal. 764. 

89  Yi BJ, Park JY, Park EH. Kajian model penilaian program pendidikan museum seni. 
Pendeta Pendidikan Seni 2009. Hal 33 :385–404 

90 Cho YS, Lee YS. Pengembangan kriteria evaluasi konsultasi sekolah berdasarkan 
model evaluasi CIPP. Laksamana J Educ Korea 2015; 33 :277–301 

https://doi.org/10.18823/


82 

 

pula, evaluasi langkah pertama memerlukan persiapan dan kualitas yang besar 

karena langkah ini cukup signifikan untuk dianggap sebagai subjek studi mandiri. 

Penetapan kriteria dan indikator sangat penting dalam evaluasi. 

Melibatkan pemanfaatan literatur sebagai dasar wawancara, khususnya dengan 

teknik Delphi pada wawancara kelompok terfokus, kegiatan ini memungkinkan 

para ahli berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang kuat mengenai kriteria 

dan indikator evaluasi. Proses ini membentuk landasan kokoh untuk menilai 

kinerja program atau kegiatan, memastikan representasi yang komprehensif dari 

pandangan ahli yang diterjemahkan secara obyektif. Dengan demikian, kegiatan 

penetapan kriteria dan indikator bukan hanya langkah awal, melainkan juga 

fondasi esensial yang membimbing evaluasi dengan akurat dan sistematis91 

Karakteristik evaluasi Tabel 2. 3 menunjukkan kriteria literatur dan 

dapat dilihat bahwa berbagai kriteria yang digunakan tergantung pada tujuan 

evaluasi dan bidangnya9293. 

 

 

 
91 Stufflebeam DL, Shinkfield AJ. Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory 

and practice. (Dordrecht: Springer,1985). hal 368. 

92 Young Lee, S., Shin, J. S., & Lee, S. H. How to execute Context, Input, Process, and Product 
evaluation model in medical health education. Journal of educational evaluation for health 
professions, 16. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7040424/#b19-jeehp-
16-40  

93 Kim Shin, Y. J.,, S. T., & Song, H. D. Development of evaluation indicators for Job capability 
strengthening program for vocational high school with application of CIPP evaluation 
model. Journal of vocational education research, 37(3), 1-23. (2018). 
https://koreascience.kr/article/JAKO201835353131994.page. (27 Februari 2023). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7040424/#b19-jeehp-16-40
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7040424/#b19-jeehp-16-40
https://koreascience.kr/article/JAKO201835353131994.page
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Tabel 2. 3  Literatur mengenai kriteria keberhasilan setiap elemen 
model CIPP 

 

IT
E

M
 

C
A

T
E

G
O

R
I

Y
 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 

P
ro

p
o

sa
l 

o
le

h
 S

tu
ff

e
lb

e
a

m
, p

e
n

d
ir

i 
C

IP
P

 M
o

d
e

l 

K
ri

te
ri

a
 

Tentukan 
situasi institusi; 
identifikasi 
pelajar dan 
pemeriksaan 
permintaan; 
mencari 
peluang 
kepuasan 
permintaan; 
diagnosis 
masalah dan 
penentuan 
kesesuaian 
obyektif 

Kapabilitas 
sistem, solusi 
program 
strategi, 
rancangan 
prosedur 
pelaksanaan 
strategi, 
anggaran, 
jadwal 
pemeriksaan 

Pemeriksaan 
cacat atau 
prediksi 
prosedur 
yang sedang 
berlangsung 
atau proses 
pelaksanaann
ya; 
penyediaan 
informasi 
untuk 
keputusan 
berurutan 
yang telah 
direncanakan 
sebelumnya; 
laporan dan 
penilaian atas 
peristiwa dan 
kegiatan 
mengenai 
pelaksanaann
ya 

Kumpulan 
teknologi/penilaian 
mengenai prestasi; 
keterkaitan dengan 
informasi mengenai 
tujuan, situasi, 
masukan, proses; 
analisis nilai dan 
keuntungan 



84 

 

IT
E

M
 

C
A

T
E

G
O

R
I

Y
 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 
M

e
to

d
e

 p
e

n
g

u
m

p
u
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n

 b
a

h
a

n
 

Pemanfaatan 
analisis sistem, 
studi survei, 
survei literatur, 
dengar 
pendapat 
publik, 
wawancara, 
penilaian 
diagnostik, 
teknik Delphi 

Sumber daya 
manusia dan 
material yang 
tersedia, 
strategi 
resolusi, 
prosedur 
desain, 
analisis 
kemungkinan 
dan ekonomi, 
survei 
literatur, 
survei 
program 
percontohan, 
kelompok 
advokasi, 
upaya 
percontohan 

Identifikasi 
gangguan 
prosedural 
dan 
kesadaran 
gangguan 
yang tidak 
disengaja, 
perolehan 
informasi 
rinci untuk 
pengambilan 
keputusan 
terjadwal, 
menggambar
kan proses 
sebenarnya, 
interaksi 
berkelanjutan 
dengan staf 
pengoperasia
n program, 
dan observasi 
atau aktivitas 
mereka 

Definisi operasional 
dan pengukuran 
standar kinerja dan 
pengumpulan 
penilaian oleh 
pihak-pihak yang 
berkepentingan, 
analisis 
kualitatif/kuantitati
f 
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T
E

G
O

R
I

Y
 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 
T

u
ju

a
n

 

Diperlukan 
untuk 
pengambilan 
keputusan 
mengenai 
sasaran dan 
tujuan 
pendidikan 
ketika 
pendidikan 
dimulai 
(memberikan 
standar 
rencana 
perubahan, 
penilaian 
kinerja): 
digunakan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
untuk 
perencanaan 
pendidikan 

Diperlukan 
untuk sumber 
daya 
pendukung, 
strategi 
resolusi, dan 
pemilihan 
prosedur 
desain 
(memberikan 
dasar untuk 
mengubah 
komposisi 
kegiatan, 
dasar 
penilaian 
proses 
pelaksanaan): 
digunakan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
untuk 
strukturalisas
i pendidikan 

Diperlukan 
untuk 
perencanaan 
program, 
prosedur, dan 
perbaikan; 
diperlukan 
untuk 
ketentuan 
dasar situasi 
aktual dalam 
analisis 
kinerja: 
digunakan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
untuk 
pelaksanaan 
pendidikan 

Definisi operasional 
dan pengukuran 
standar kinerja; 
kumpulan penilaian 
pihak-pihak yang 
berkepentingan 
mengenai kinerja; 
analisis 
kualitatif/kuantitati
f: digunakan dalam 
pengambilan 
keputusan untuk 
daur ulang 
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Y
 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 

L
E

M
B

A
G

A
 

K
ri

te
ri

a
 

Permintaan 
dan situasi 
layanan, 
domain tujuan 
layanan 

Anggaran, 
manajemen 
sumber daya 
manusia, 
fasilitas dan 
lingkungan 
sumber daya, 
operasi 
layanan dan 
konten 

Kegiatan 
pelayanan, 
kepuasan 
pelayanan, 
evaluasi 
pelayanan 

Aplikasi layanan, 
kinerja layanan 

S
E

K
O

L
A

H
 

K
R

IT
E

R
IA

 

Analisis 
permintaan, 
penetapan 
tujuan 

Rencana 
pelaksanaan 
(sumber daya 
manusia, 
prosedur, 
sistem 
pendukung, 
dll), detail 
kinerja 

Kegiatan 
program, 
pengelolaan 
dan evaluasi 
program 

Kinerja program 
(prestasi, kepuasan, 
efektivitas) 

 

Namun kriteria keberhasilan diatas tersebut diperoleh dengan 

melakukan analisis isi yang dilakukan berdasarkan frekuensi jurnal yang di 

analisis berdasarkan: tujuan dan kebutuhan atau kebutuhan, memiliki frekuensi 

tertinggi untuk evaluasi konteks, sumber daya material dan fasilitas,  sumber daya 

manusia, isi, kurikulum. Evaluasi masukan, pendidikan dan proses layanan, 

Evaluasi program, kursus dan program pendidikan, evaluasi proses, kepuasan 
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global, pencapaian siswa dan layanan, kinerja program, produk evaluasi. Hasil ini 

dapat menjadi masukan untuk studi dan evaluasi di masa depan berdasarkan 

model CIPP yang diterapkan di lapangan. 

Tabel 2. 4 Analisis Indikator Diambil Berdasarkan Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan Frekuensi Acuan Berdasarkan Tiap Aspek Evaluasi CIPP 

ITEM CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 

K
at

a 
k

u
n

ci
 d

ie
k

st
ra

k
si

 d
e

n
g

a
n

 a
n

a
li

si
s 

k
o

n
te

n
 (

fr
e

k
u

e
n

si
) 

1. Sasaran (6); 

2. keharusan atau 

kebutuhan (5);  

3. Infrastruktur 

(2);  

4. Organisasi (2);  

5. manajemen (2);  

6. niat (1);  

7. tugas (1);  

8. hambatan untuk 

mencapai tujuan 

(1) 

1. Sumber daya 

material, 

fasilitas (6);  

2. sumber daya 

manusia (6); 

isi (5);  

3. kurikulum 

(3);  

4. pendanaan 

(2);  

5. pendekatan 

akademis (1);  

6. proses 

penerimaan 

siswa (1);  

7. minat dan 

pemahaman 

siswa (1);  

8. pendidikan 

dan strategi 

(1);  

9. rencana 

implementasi 

(1) 

1. Proses 

pendidikan 

dan 

pelayanan 

(7);  

2. evaluasi 

program (4);  

3. kursus dan 

program 

pendidikan 

(3);  

4. evaluasi 

kemajuan 

siswa (2);  

5. komposisi 

(1);  

6. fasilitasi (1);  

7. administrasi 

dan 

keuangan 

(1);  

8. kepuasan 

layanan (1) 

1. Kepuasan 

global (5);  

2. prestasi 

kesiswaan 

dan 

pelayanan 

(4);  

3. kinerja 

program (4);  

4. efisiensi 

penelitian dan 

program 

pendidikan 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

dan kinerja 

(1);  

5. hambatan 

untuk 

mencapai 

tujuan (1);  

6. proses belajar 

mengajar (1) 
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Pentingnya indikator keberhasilan dalam evaluasi program CIPP pada 

pembelajaran tidak dapat diabaikan. Evaluasi program memainkan peran kunci 

dalam memahami efektivitas suatu program pembelajaran, dan pendekatan CIPP 

(Context, Input, Process, Product) memberikan kerangka kerja yang 

komprehensif. Indikator keberhasilan dalam evaluasi ini berperan penting dalam 

memberikan wawasan mendalam terhadap setiap aspek program, mulai dari 

konteks, input, proses, hingga hasil akhirnya 94.  

Melalui indikator ini, kita dapat mengukur sejauh mana program 

mencapai tujuannya, merinci keberhasilan implementasi, dan memberikan 

informasi berharga untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya. Oleh 

karena itu, pemahaman yang jelas tentang indikator keberhasilan dalam evaluasi 

program CIPP pada pembelajaran bukan hanya penting, tetapi juga menjadi dasar 

untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembelajaran secara 

keseluruhan 95.  

Adapaun indikator keberhasilan evaluasi program CIPP di rangkum 

pada tabel 2.6 dibwah ini: 

 

 

 
94 Asyraf Suryadin, Dkk. Evaluasi Program Model CIPP( Context, Input, Process and 

Product) antara Teori dan Praktiknya. (  Yogyakarta:  Samudra Ilmu,  2022). Hal 39-46. 

95 Jody Fitzpatrick, L., et al. Program evaluation: Alternative approaches and practical 
guidelines. Boston: Pearson. (New Jersey: Pearson Education, 2012). Hal 173-177. 
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Tabel 2. 5 Indikator Keberhasilan Evaluasi Program CIPP Pada Pembelajaran  

INDIKATOR KEBERHASILAN EVALUASI PROGRAM CIPP PADA 

PEMBELAJARAN 

CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT 
Mampu 
mengumpulkan 
infromasi dalam 
penentuan tujuan, 
mendefenisikan 
lingkungan yang 
relevan dengan lokasi 
yang di evaluasi. 
Evaluasi program 
aspek konteks berhasil 
jika hal-hal yang 
dievaluasi terkait: 

1. Objek 
keseluruhan 

2. Mampu 
mengidentifikasi 
kekurangan 

3. Mendiagnosa 
masalah 

4. Pemberian 
solusi. 

5. Menguji tujuan 
yang dievaluasi 
sesuai prioritas 
sesuai dengan 
kebutuhan yang 
dilaksanakan 

Evaluasi program 
ini berhasil jika 
mampu 
mengidentifikasi 
tujuan program 
yang dicapai dalam 
proses 
mengevaluasi. 
Aspek ini mampu 
mengatur 
keputusan, 
penentuan sumber 
data yang ada, 
alternatif kegiatan 
yang dilapangan 
dan rencana serta 
startegi dalam 
mencapai tujuan 
sebuah program.  
Evalusi program 
aspek Input 
berhasil jika 
komponen 
evaluasi 
memperoleh data 
mengenai: 

1. Sumber daya 
manusia 

2. Sarana dan 
prasana 
pendukung 

3. Kurikulum 
4. Dana/anggaran 
5. Berbagai 

prosedur serta 
aturan yang 
berlaku 

Evaluator mampu 
mengecek sebuah 
pelaksanaan 
sebuah rencana/ 
program yang 
sedang berjalan 
dan tujuannya 
memberikan 
feedback bagi 
pimpinan dan 
stakeholder sebuah 
lembaga.  Evaluasi 
aspek proses 
berhasil jika 
mampu: 

1. Mendeteksi atau 
memprediksi 
sebuah desain 
prosedur atau 
selama tahap 
implementasi. 

2. Mempersiapkan 
infromasi 
mengenai 
keputusan 
sebuah program  

Evaluator 
mampu 
mengukur, 
menafsirkan 
pecapaiann 
hasil sebuah 
program 
yang sedang 
berjalan dan 
memastikan 
sseberapa 
besar 
program 
telah 
memenuhi 
kebutuhan 
sebuah 
kelompok 
program 
yang 
dilayani 
serta   apa 
yang 
dilakukan 
setelah 
program 
berjalan 
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I. Pandangan Islam Mengenai Anak Berkebutuhan Khusus 

Al-Qur'an di dalamnya terdapat istilah-istilah yang mengindikasikan 

keadaan difabel, meskipun secara eksplisit kata-kata tersebut tidak menyiratkan 

makna cacat. Setidaknya, terdapat lima kata dalam Al-Qur'an yang dapat 

dihubungkan dengan difabel. Kata-kata tersebut melibatkan أعمى (a’ma) yang 

merujuk kepada tunanetra atau buta, اكمه (akmah) yang merujuk kepada 

tunanetra yang tidak sepenuhnya, بكم (bukmun) yang merujuk kepada tunawicara 

atau bisu, صم (shummun) yang merujuk kepada tunarungu atau tuli, dan أعرج 

(a’raj) yang merujuk kepada tunadaksa atau memiliki kecacatan fisik seperti 

pincang dan lainnya9697. 

Kata-kata ini ditemukan tersebar dalam 26 surah dengan total 38 ayat 

diantaranya. Beberapa surah yang mencakup istilah-istilah tersebut antara lain 

Al-Baqarah ayat 18, 171, Ali Imran ayat 49, Al-Maidah ayat 71, 110, dan lain-lain. 

Meskipun, tidak semua ayat menunjukkan konotasi fisik kaum difabel, sebagian 

besar lebih mengarah pada kecacatan mental (non fisik) seperti kecacatan hati 

dan teologis. Ayat-ayat tersebut umumnya digunakan dalam konteks ancaman 

bagi mereka yang menyekutukan Allah SWT, seperti mendustakan risalah Nabi, 

 
96Kata "difabel" berasal dari "different ability," menggantikan istilah "disable" atau 

"disability." Kedua kata tersebut merujuk pada reduksi fungsi permanen atau temporer serta 
ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain 
akibat kecacatan fisik atau mental. Namun, istilah ini dianggap diskriminatif dan stigmatik, 
sehingga digantikan oleh "difabel" oleh aktivis gerakan sosial pada tahun 1990-an. 

97 Perpustakaan Nasional RI. “Katalog dalam Terbitan (KDT), Kerja dan ketenaga kerjaan 
(Tafsir Al-Qur’anTtematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf A-Qur’an, 2010). Hal..496  
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mendustakan ayat-ayat Allah SWT, dan berbagai perbuatan yang dianggap 

sebagai ketidaksetiaan terhadap keyakinan98./’ 

Namun, terdapat juga lima ayat yang secara khusus menjelaskan 

terminologi difabel atau cacat secara fisik, seperti pada surah Abasa ayat 2, Ali 

Imran ayat 49, An-Nur ayat 61, Al-Fath ayat 17, dan Al-Maidah ayat 110. Ayat-ayat 

ini memberikan penekanan lebih spesifik pada kondisi fisik kaum difabel, 

membedakannya dari kecacatan mental atau teologis yang lebih umum dibahas 

dalam Al-Qur'an. 

Persoalan fisik, Allah swt menegaskannya bahwa manusia diciptakan 

dalam bentuk sebaik-baiknya.  

﴾ 
ٍۖ
وِيْم 

ْ
ق
َ
حْسَنِ ت

َ
ْْٓ ا ِ ِ
 ف 
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
 ﴿ ل

Terjemahan: 
Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tiin 95: 4) 

 
Menurut tafsir lengkap Kemenag 2019 QS. At-Tiin 95: 4   berisi bahwa 

setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat 

yang mulia itu, Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan 

kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, misalnya, hanya manusia yang 

berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu, dan 

 
98 Khairunnas Jamal, Nasrulah Fatah dan Wilaela: Eksistensi Kaum Difabel dalam 

Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017, h.8. 
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/563361. (30 Januari 2023). 
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tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga 

melahirkan teknologi. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua 

makhluk-Nya. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan 

perasaan yang sempurna. Terlebih-lebih lagi, hanya manusia yang beragama. 

Banyak lagi keistimewaan manusia dari segi fisik dan psikis itu yang tidak 

mungkin diuraikan di sini99. 

Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi 

fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu 

perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan 

ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga 

kesehatannya. Bukan hanya fisik, namun psikis manusia dipelihara dan 

ditumbuhkembangkan dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. 

Bila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan, maka 

manusia akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. 

Dengan demikianlah ia akan menjadi makhluk termulia. 

Menurut tafsir Al-Misbah bahwa kata taqwim diartikan sebagai menjadi 

sesuatu yang memiliki, sedangkan qiwam yakni bentuk fisik yang pas dengan 

fungsinya. Ar-Raghib Al-Ashfahani sebagai pakar bahas Al-Qur’an, memandang 

taqwim sebagai isyarat keistimewaan manusia dibandingkan binatang yang 

 

99Kementrian Agama Republik Indonesia, Tafsir Lengkap Kemenag 2019. [APLIKASI). Al 
Qur’an dan Tafsir Kemenag, 2019. 
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memiliki akal, pemahaman, dan bentuk fisik yang baik. Sehingga bentuk fisik ini 

menyebabkan manusia mampu melaksanakan fungsi dan peran yang sebaik-

baiknya. Namun, konteks pada ayat ini bukan hanya melihat fisik namun secara 

tegas Allah mengecam orang yang bentuk fisiknya sempurna namun jiwa dan 

akalnya kosong dari nilai-nilai agama, etika dan pengetahuan100. 

Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi 

fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu 

perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan 

ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga 

kesehatannya. Psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan 

memberinya agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia 

dipelihara dan ditumbuhkembangkan, maka manusia akan dapat memberikan 

kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Dengan demikianlah ia akan menjadi 

makhluk termulia101. 

 

100M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol 15) 
(Jakarta: Lentera hati, 2005), h. 377-378. 

101Waston, Miftahudin Rois, “Pendidikan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam (Studi 
Pemikiraan Prof. Dr. Zakiyah Daradjat)”, Profetika: Jurnal Studi Islam, Pascasarjana UMS, Vol 18, 
No 1, (2017). https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/6298/3923 (30 
Januari 2023). 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/6298/3923%20(30
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Allah swt memiliki maksud mulia bahwasanya ABK memiliki hak yang 

sama dengan manusia lainnya, dan manusia harus meyakini hal tersebut dengan 

taat kepadaNya. َberdasarkan Q.S. Al Hujurat ayat 49:11102: 

 

ءٌ مِّ  ﴿ 
ۤ
 نِسَا

َ
هُمْ وَلْ

ْ
ن ا مِّ ً يْْ

َ
وْا خ

ُ
وْن
ُ
ك  يَّ

ْ
ن
َ
وْم  عَسْٰٓٓ ا

َ
نْ ق وْمٌ مِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
وْا لْ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ْٓ
نْ يٓ

ابَزُوْا  
َ
ن
َ
ت  
َ
مْ وَلْ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا ا 
ْٓ
مِزُوْ

ْ
ل
َ
ت  
َ
 وَلْ

َّۚ هُنَّ
ْ
ن ا مِّ ً يْْ

َ
نَّ خ

ُ
ك  يَّ

ْ
ن
َ
ء  عَسْٰٓٓ ا

ۤ
سَا

ِّ
سَ الِِسْمُ  ن

ْ
بِئ  
ِۗ
ابِ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
بِالْ

لِمُوْن
ّٰ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َّ
 وَمَنْ ل

َّۚ
يْمَانِ ِ

ْ
 الْ

َ
 بَعْد

ُ
سُوْق

ُ
ف
ْ
َال
 
  ١١ ﴾ 

Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih 
baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil 
dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-
orang zalim. 

 

Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah kata yaskhar/memperolok-olokkan 

yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang 

bersangkutan baik perbuatan, ucapan dan tingkah laku. Kemudian kata talmizu 

diambil dari kata al-lamz. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata 

ini. Ibnu Asyur, misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung 

diharapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata 

yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk 

 

102Departemen Agama RI, “Al-qur’an dan terjemahan”, Official Website Kementrian Agama  
https://quran.kemenag.go.id/surah/49 (1 januari 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/surah/49
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kekurangajaran atau penghinaan Firman-Nya Asa an Yakuna Khairan minhum. 

Bisa jadi yang mereka olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Tentu 

ini menjadi isyarat   mengenai tolok ukur kemuliaan yang menjadi penilaian 

secara umum.  Allah boleh jadi akan berbeda dengan tolok ukur manusia, 

sehungga kekeliruan terhadap penilian seseorang inilah yang mengantarkan 

mereka mengolok, melecehkan dan menghina pihak lain, padahal jika mereka 

menggunakan dasar penilaian yang telah ditetapkan Allah tentu mereka tidak 

akan menghina atau mengejek103. 

Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena 

kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan 

kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang 

buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: 

hai fasik, hai kafir, dan sebagainya. Tersebut dalam sebuah hadis riwayat al-

Bukhari dan Muslim dari an-Nu’man bin Basyir104: 

مَثل مِنِيْْ   ُ
ْ
لمُؤ

ْ
ِ   ا ِ
ف  هِم  ْ

ِّ
وَاد

َ
ت رَاحُمِهِم ْ

َ
وَت فِهِم  ْ

ُ
عَاط

َ
وَت ل ْ

َ
مَث
َ
جَسَد كِ

ْ
ا اِل
َ
  اِذ

َ
ك
َ
ت
ْ
ه اش

ْ
مِن و ُ

ْ
 عٌُض

 
َ

اع
َ
د
َ
ه ت

َ
سَائِر لُ جَسَد ُ

ْ
حُمَّّ  اِل

ْ
هَر بِال وَالسَّ  (بشيْ  بن النعمان عن وأحمد مسلم رواه ) .ِ

Terjemahan: 

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang-
menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu; bila salah satu 
anggota badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan 
terganggu pula. (Riwayat Muslim dan A¥mad dari an-Nu'man bin Basy³r)” 

 
103M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an) (Jakarta: 

Lentera hati, 2005), h. 250-254. 

104Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Lengkap Kemenag 2019. 
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الله  اِّن; لِ   ر  
ُ
ظ
ْ
  ُيَن

ٰ
م اِل

ُ
صُوَركِ م ْ

ُ
مْوَالِك

َ
وَا كِن  ْ

ٰ
وَل ر ْ

ُ
ظ
ْ
  يَُن

ٰ
م اِل

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
م قْ

ُ
عْمَالِك

َ
وَأ  رواه ) .ْ

ِ  عن مسلم  (هريرة أب 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta 
kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. 
(Riwayat Muslim dari Abµ Hurairah)” 

 

Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan 

memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat 

kepada perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan seseorang tampak 

mengerjakan kebajikan, padahal Allah melihat di dalam hatinya ada sifat yang 

tercela. Sebaliknya pula mungkin ada orang yang kelihatan melakukan suatu yang 

tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang 

besar yang mendorongnya bertobat dari dosanya. Maka perbuatan yang tampak 

di luar itu, hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang 

kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Allah melarang kaum 

mukminin me-manggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah 

mereka beriman105.  

Panggilan yang buruk dilarang untuk diucapkan setelah orangnya beriman 

karena gelar-gelar untuk itu mengingatkan kepada kedurhakaan yang sudah 

lewat, dan sudah tidak pantas lagi dilontarkan. Barang siapa tidak bertobat, 

 

105Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Lengkap Kemenag 2019. 
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bahkan terus pula memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk itu, maka 

mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri dan 

pasti akan menerima konsekuensinya berupa azab dari Allah pada hari Kiamat106. 

Berdasarkan ayat Q.S. Al Hujurat ayat 49:11 tersebut, maka sesama muslim 

maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak peduli 

mereka normal maupun berkebutuhan khusus.  Selain itu sebagai sesama muslim 

dilarang saling membeda-bedakan baik secara fisik, mental maupun material107.  

Bukan hanya fisik, namun juga psiko-sosial.  Tentu hal ini berbeda dengan 

makhluk lainnya seperti jin, malaikat, hewan dan tumbuhan. Walaupun sebagian 

manusia diciptakan sempurna dan Sebagian lainnya diciptakan tidak sempurna. 

Begitupun dengan makhluk psikososial yang banyak macamnya ada yang baik 

maupun yang buruk terkait hubungan vertikal dan horizontal108.  

Secara ringkas, hadis ini menegaskan pentingnya untuk tidak menilai 

seseorang semata-mata dari perilaku luarannya, karena Allah mengetahui kondisi 

batinnya. Larangan penggunaan panggilan yang buruk setelah seseorang beriman 

menyiratkan pentingnya mengingat kesalahan yang telah lewat dengan penuh 

 

106Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Lengkap Kemenag 2019. 

107Firmansyah Deri dan Asep Suryana, "Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al 
Hujurat Ayat 11-13", Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol 19, No 2 
STAI Diniyah. Pekanbaru 2022. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-
Mutharahah/article/view/538  (26 Januari 2023) 

108Miftahul Jannah, “Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam”, 
Psikoislamedia: Jurnal Psikologi, UIN Ar-Rainry, Vol 1, No 1. (2017). https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493 (29 Januari 2023) 

https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/538
https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/538
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493
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pertobatan. Dalam konteks hubungan antar sesama muslim, terdapat tuntutan 

untuk saling menghormati dan menghindari diskriminasi, baik itu dari segi fisik, 

mental, atau materi. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan 

dalam pandangan Islam. 

Difabel fisik menunjukkan pada dua term yakni a’ma/’umyun (tunanetra) 

dan mi'roj (tunadaksa). Tunadaksa merupakan sebutan bagi orang yang terdapat 

kelainan fisik pada tubuhnya seperti; anggota badan, kaki, tangan atau bentuk 

tubuh. Kata a’roj memiliki makna difabel fisik dalam al-Qur’an dijelaskan pada 2 

ayat, yakni dalam surah an-Nur: 61 dan Fath:17. Sedangkan tunanetra yang 

memiliki hambatan penglihatan atau tidak berfungsi penglihatan terdapat 29 kata 

‘umyun/ a’ma amun yang memiliki arti buta secara fisik terdapat pada 3 ayat 

yakni Qs. Abasa 80: 1-10, Qs, An-Nur 24: 61 dan Qs. Al-Fath 48:17109. 

  
ٓۙ ْٓ وَلّٰ

َ
    ١﴿ عَبَسَ وَت

ِۗ
عْمّٓ

َ ْ
ءَهُ الْ

ۤ
 جَا

ْ
ن
َ
ه  ٢ا

َّ
عَل
َ
 ل
َ
رِيْك

ْ
َوَمَا يُد

 
     

ْٓۙٓ كّّٰ     ٣يَزَّ
ُ
عَه

َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
ا

  
ِۗ
رٓى

ْ
ك
ِّ
    ٤الذ

ٓۙ ن ٓ
ْ
غ
َ
ا مَنِ اسْت مَّ

َ
ه  ٥ا

َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
َف

 
     

ِۗ
ى
ّٰ
صَد

َ
    ٦ت

ِۗ ّٰ
كّ  يَزَّ

َّ
لْ
َ
 ا
َ
يْك

َ
ا مَنْ   ٧وَمَا عَل مَّ

َ
وَا

 
ٓۙ
 يَسْعٰٓ

َ
ءَك

ۤ
  ٨جَا

ٓۙ ٓ
سٰٰ

ْ
وَ يَخ

ُ
  ٩وَه

َّۚ ّٰ
هّٰ

َ
ل
َ
 ت
ُ
ه
ْ
 عَن

َ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
 (10-1: 80) عبس/ ﴾   ١٠ف

Terjemahan: 
“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang 
tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya110. 

 

109Toni Pransiska, "Kejayaan Islam dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah 
Pendekatan Historis", Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, UIN Imam Bonjol Padang. 
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/viewFile/366/243. (26 januari 
2023). 

110Orang buta Bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Saat itu dia datang kepada 
Rasulullah s.a.w, ingin belajar mengenai islam, kemudian Rasulullah s.a.w bermuka masam dan 
berpaling daripadanya, karena beliau sedang berhadapan dengan pembesar Quraisy dengan 
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Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin mensucikan 
dirinya (dari dosa),  atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga 
pengajaran itu bermanfaat baginya?, Adapun orang yang merasa dirinya 
serba cukup (para pembesar Quraisy)111,engkau (Nabi Muhammad) 
memberi perhatian kepadanya, Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau 
dia tidak menyucikan diri (beriman), dan adapun orang yang datang 
kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 
sedangkan dia takut (kepada Allah), malah engkau (Nabi Muhammad) 
abaikan.” (Q.S.Abasa/80:1-10). 
 

Ayat diatas dapat dikaitkan dengan larangan dalam menghardik orang 

yang tekun beribadah kepada Allah, walaupun orang tersebut memiliki pangkat 

atau derajat sosial yang lebih tinggi.   Disisi lain ayat ini mendukung moral dan 

tanggung jawab agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki 

strata sosial yang lebih rendah. Lebih-lebih terhadap para penyandang cacat 

fisik112.  

Penjelasan yang dirincikan dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa 

betapa halus teguran Allah kepada Nabi dan betapa Allah mendidik Nabi secara 

halus.  Sayyid Quthub menilai kecaman pada ayat 1 agar beliau tidak mengabaikan 

sang tunanetra. Tentu Abdullah bin Ummi Maktum ini berbuat demikian karena 

tidak melihat sehingga hal ini menjadi alasan untuk mentoleransinya. Teguran ini 

berlanjut pada ayat ke 3 bahwa bisa saja   orang yang tunanetra ini  dayang untuk 

 
harapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk islam. Oleh karena itu turunlah surat ini 
sebagai teguran kepada Rasulullah s.a.w. 

111Pembesar-pembesar Quraisy yang dihadapi Rasulullah s.a.w yang diharapkan bisa 
masuk islam 

112Toni Pransiska, "Kejayaan Islam dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah 
Pendekatan Historis”. 
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membersihkan diri yakni beramal saleh dan mengukuhkan iman nya dengan 

mendengar tuntunan agama walau dengan tingkat kebersihan yang tidak terlalu 

menetap atau bisa saja dia  ingin memperoleh pengajaran  sehingga  itu 

bermanfaat baginya.113 

Sedangkan dalam Qs. An-Nur 24: 61 memandang cacat fisik seperti 

dibawah ini: 

لََْ حَرَجَ  الْْعَْمٰى عَلىَ ليَْسََ ﴿ لََْ حَرَجَ  الْْعَْرَج َ عَلىََ وَّ َ عَلىَ وَّ يْض  لََْ حَرَجَ  الْمَر   عَلٰٰٓىَ وَّ

كُمَْ نَْ  تأَكُْلوُْا انََْ انَْفسُ  هٰت كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ اٰبَاۤىِٕكُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ بيُوُْت كُمَْ م   اوََْ ا خْوَان كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ امَُّ

كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ اخََوٰت كُمَْ بيُوُْتَ  ت كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ اعَْمَام   خٰلٰت كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ اخَْوَال كُمَْ بيُوُْتَ  اوََْ عَمّٰ

فَات حَه مَلكَْتمَُْ مَا اوََْ ٗمَّ كُمَْ  اوََْ َٰٓٓ   يْق  يْعاً تأَكُْلوُْا انََْ جُنَاحَ  عَليَْكُمَْ ليَْسََ صَد   فَا ذاََ اشَْتاَتاًَ  اوََْ جَم 

كُمَْ عَلٰٰٓى فَسَل  مُوْا بيُوُْتاً دخََلْتمَُْ يَّةًَ انَْفسُ  نَْ تحَ  نْدَ  م   َُ يبُيَ  نَُ كَذٰل كََ ٓ َ طَي  بَةًَ مُبٰرَكَةًَ اللّّٰ َ ع   لكَُمَُ اللّّٰ

يٰتَ   )61: 24/الن ور(   ﴾ ٦١ ࣖ تعَْق لوُْنََ كُمَْلعَلَََّ الْْٰ

Terjemahan: 

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu 
untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-
bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, 
di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara 
bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah 
saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki 
kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanku. Tidak ada halangan bagimu 
untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu 
memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada 
penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan 
salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.  (An-
Nur/24:61) 

 

 
113M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), h. 60-62. 
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Ayat 61 di surah An-Nur menegaskan bahwa setiap orang yang 

disabilitas fisik, psikis, sensorik dan mental itu wajib melakukan kewajibannya. 

Mereka diberikan keringatan dalam hal melakukan kewajiban oleh Allah114.  

Menurut Quraish Shihab kandungan An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa Tidak 

ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk melaksanakan secara sempurna 

kewajiban-kewajibannya yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula 

bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskannya menggunakan kaki 

yang sehat, tidak pula bagi orang sakit melakukan kewajibannya orang sehat yang 

penyakitnya itu menjadi penghalang atau membiarkan dia melakukan sesuatu 

seperti berpuasa dan shalat115” 

Penyandang disabilitas yang tingkatannya masih rendah masih mampu 

melakukan kewajiban suami/istri, sehingga jika dianalisis melalui ayat ini mereka 

masih termasuk orang yang masih sangat kuat. Hanya saja mereka akan kembali 

tertekan ketika tertekan akibat tekanan dari luang lingkung penyandang 

disabilitas   tidak bisa mendukung atas kesembuhannya, karena kebanyakan 

disabilitas mental sering diganggu oleh ruang lingkupnya sendiri. Padahal orang 

 

114Setiyoningrum, dkk. "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur 
Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution."  (Jurnal Al-Ijtimaiyyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/12842/7052  (26 januari 2023). 

115M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol 9) 
(Jakarta: Lentera Hati 2005),  h. 396. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/12842/7052
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disabilitas mental akan cepat sembuh jika jika didukung oleh orang terdekatnya 

termasuk suami/istri dan ruang lingkup keluarga terdekatnya.116 

Manusia di dalam Al-Qur’an   digambarkan dengan 3 istilah kunci yakni; 

basyar, insan dan al-nass.  Walaupun sama-sama bermakna manusia, namun   

istilah tersebut memiliki perbedaan. Basyar   di Al-qur’an merujuk pada manusia 

sebagai makhluk biologis secara keseluruhan baik biologisnya, jenis kelamin, tua 

atau muda, dan aktivitasnya. Selanjutnya kata insan   merujuk pada manusia 

dalam 3 konteks yakni; a) manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah, b) 

predisposisi konteks negatif diri manusia, dan c) proses penciptaan manusia. 

Sedangkan al-Nass merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial dan bersifat 

horizontal117. 

Individu yang mengalami disabilitas fisik, psikis, sensorik, atau mental 

tetap berkewajiban melaksanakan tugas-tugas mereka, dan Allah memberikan 

kemudahan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Quraish Shihab 

menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak dihalangi atau berdosa saat 

menjalankan kewajiban mereka, walaupun pelaksanaan kewajiban tersebut 

membutuhkan penyesuaian terhadap keterbatasan organ tubuh. Dalam konteks 

 

116Lenni, dkk., "Eksistensi Disabilitas Dalam Profesionalitas Kerja Perspektif Alquran”, 
Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Vol 4. No.2. https://journal.iainlangsa.ac.id 
/index.php/tibyan/article/view/905/908. (26 Januari 2023). 

117Fathorrahman, "Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam”, Tafhim Al-'Ilmi Jurnal 
Pendidikan dan Pemikiran Islam, Jurnal Kopertais 4. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura 
/index.php /tafhim/article/view/3553/2619. (26 Januari 2023). 

http://ejournal.kopertais4.or.id/madura%20/index.php%20/tafhim/article/view/3553/2619
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura%20/index.php%20/tafhim/article/view/3553/2619
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hubungan suami-istri, penyandang disabilitas yang masih mampu memenuhi 

tanggung jawab pernikahan dianggap memiliki kekuatan, tetapi dukungan dari 

lingkungan, khususnya keluarga, menjadi kunci penting, terutama bagi 

penyandang disabilitas mental yang memerlukan dukungan maksimal. 

Penggunaan istilah-istilah seperti basyar, insan, dan al-Nas dalam Al-Qur'an 

memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi manusia dalam konteks 

biologis, spiritual, dan sosial 

Kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang menyatakan eksistensi disabilitas, 

Al- qur’ an bahkan memaparkan keringanan dan kerukhsahan pada penyandang 

disabilitas   yang tertuang pada firmannya Q.S. Al-Fath 48:17: 

لََْ حَرَجَ  الْْعَْمٰىَ عَلَى ليَْسََ ﴿ لََْ حَرَجَ  الْْعَْرَج َ عَلىَ وَّ َ عَلَى وَّ يْض   وَمَنَْ ٓ َ حَرَجَ  الْمَر 

ع َ ََ يُّط  ٗوَرَسُوْلَه اللّّٰ لْهَُ    يَْ جَنّٰتَ  يدُْخ  نَْ تجَْر  َ الْْنَْهٰرَُ تحَْت هَا م  بْهَُ يَّتوََلََّ وَمَنَْ ٓ   عَذاَباً يعَُذ  

 ) 17 :48/الفتح) ﴾ ١٧ ࣖ الَ يْمًا

Terjemahan: 
“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, 
dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam 
surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang 
berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih.   (Al-
Fath/48:17)” 

Asbabun nuzul dari ayat diatas karena keresahan orang-orang yang 

memiliki keterbatasan fisik, cacat fisik maupun karena sakit yang diperintahkan 

berjihad. Sesungguhnya perintah jihad tersebut diarahkan pada kelompok 

munafik yang tidak mau berjuang walaupun kondisi fisik mereka memungkinkan.  

Karena turunnya ancaman yang tertuang dalam Al-qur’an pada kelompok yang 
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tidak mau berjuang dan berijtihad di jalan Allah, maka sekelompok orang yang 

memiliki keterbatasan fisik merasa resah dan mengadu pada Rasulullah, Langkah 

apa yang mesti mereka ambil dan keresahan tersebut maka turunlah ayat 

tersebut118. 

Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat diatas 

mengecam bagi kaum yang menolak ajakan berjihad, namun ayat ini 

mengecualikan kelompok dengan menyertakan: tiada dosa atas orang yang buta 

bila tidak memenuhi ajakan dan tidak juga atas orang pincang yakni cacat dan 

demikian pula tidak untuk orang yang sakit dengan jenis penyakit apapun. Pada 

ayat 17 tidak menggunakan redaksi pengecualian yaitu tidak menggunakan kata 

“kecuali orang buta dan seterusnya” artinya sejak awal ayat ini   tidak membebani 

orang-orang yang memiliki udzur, namun kembali lagi Allah tidak melarang 

kehadiran mereka bisa jadi kehadiran mereka bisa membantu banyak atau 

sedikit119. Surah Al-Fath ayat 17, Ibnu Katsir mengelompokkan alasan syar'I yang 

bisa diperbolehkan tidak ikut berperang yakni; a) alasan permanen misalnya 

buta, pincang yang berkepanjangan, b) alasan temporer misalnya seperti sakit 

yang menyerang kemudian beberapa hari kemudian sembuh kembali, maka 

 
118 Jalaluddin Suyuthi, Lubaabun Nuquul Foo Asbaabin Nuzul, terj Tim Abdul Hayyie, Sebab 

Turunnya Ayat Alquran (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 67. 

119 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol 13) 
(Jakarta: Lentera Hati 2005), h. 196-197. 



105 

 

halangan temporer ini bisa disamakan dengan halangan permanen hingga 

sembuh120. 

 Tiga ayat diatas bisa menjadi dasar bahwa islam tidak mengenal 

perbedaaan atas status sosial serta tidak mengena; perlakukan pada kaum 

difabel.  Islam memandang umatnya bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial 

sesuai kemampuannya. Perintah dan anjuran dalam berjuang   di jalan Allah 

dalam bentuk peperangan fisik contohnya. Terbukti tidak ditujukan pada semua 

kaum muslim namun diperuntukkan bagi mereka yang   fisiknya sempurna, baik 

dari cacat fisik maupun dari penyakit. 

Pentingnya pemeliharaan dan pengembangan kondisi fisik dan psikis 

manusia, sebagaimana ditekankan dalam tafsir Ayat Al-Qur'an, menunjukkan 

bahwa pembangunan ilmu pengetahuan alam bukan hanya tentang penguasaan 

pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap positif peserta didik. 

Kesadaran akan pentingnya pembinaan fisik dan psikis ini merupakan langkah 

kunci dalam menghasilkan individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan alam 

sekitar. Selain itu, Ayat Al-Qur'an juga memberikan panduan tentang perlunya 

saling menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa memandang status 

sosial, fisik, atau kondisi psikis, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan 

 

120  Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-‘Adhim (Beirut: Darul Makrifah, 567 H), h. 438-439. 
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khusus. Semua ini memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan inklusif dan penuh toleransi. 

Pendidikan bagi kaum difabel bukan hanya tentang penyampaian 

pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan inklusif yang 

mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Islam menegaskan 

bahwa pembinaan karakter dan moral, selain pembangunan kapasitas intelektual, 

merupakan aspek penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, kesadaran akan 

pentingnya pembangunan fisik dan psikis sebagai dasar bagi pembentukan ilmu 

pengetahuan dan karakter positif mencerminkan komitmen Islam terhadap 

pendidikan yang holistik.Dengan demikian, keselarasan antara nilai-nilai Islam 

dan pentingnya pendidikan bagi kaum difabel menunjukkan bahwa inklusivitas 

dan pemberdayaan adalah landasan yang kokoh dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang adil dan merata untuk semua, tanpa terkecuali. 

J. Kerangka Konseptual Penelitian 

 Kerangka konseptual secara rasional disusun berdasarkan konsep dan 

teori yang ada dengan permasalahan yang ditemukan ketika diimplementasikan. 

Pengembangan dan peningkatan program pembelajaran IPA bagi anak 

berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Makassar merupakan hal yang 

penting untuk memastikan pendidikan inklusif yang bermutu. Evaluasi program 

ini menjadi langkah krusial dalam menilai efektivitas serta memperbaiki aspek-
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aspek yang diperlukan guna mendukung perkembangan optimal anak-anak 

tersebut.  

Kerangka konseptual penelitian akan memberikan landasan yang kokoh 

untuk memahami berbagai variabel dan interaksi yang mempengaruhi hasil 

evaluasi program pembelajaran IPA. Proses alur pikir penelitian dalam 

pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ilmiah melibatkan identifikasi objek penelitian yang jelas, 

pengumpulan data otentik, penerapan teknik penulisan yang terstandar, dan 

analisis data yang akurat1.  Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori evaluasi, 

yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran pada sub bab Fisika 

dalam mata pelajaran IPA. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi 

atau menjelaskan hubungan, serta tidak melibatkan pengujian hipotesis atau 

prediksi. Fokus utama penelitian ini adalah pada observasi dan proses 

pembelajaran yang terjadi di lokasi tersebut2. 

Lokasi penelitian ini di Sekolah Luar Biasa Pembina tingkat Provinsi 

Sulawesi Selatan yang berlokasi di jalan Dg. Tata Komp. Hartaco Indah Komp. SLB 

Pembina, No 2. Parangtambung, Kec Tamalate, Kota Makassar. Alasan dalam 

pemilihan lokasi SLB Pembina Kota Makassar sebagai tempat penelitian karena 

sekolah tersebut merupakan salah satu SLB terbesar, terlengkap dan menangani 

banyak golongan anak berkebutuhan khusus terbanyak di wilayah Sulawesi 

 

1M. Arif Zainul Fuad, Dkk., Metode Penelitian Kelautan dan Perikanan (Malang: UB Press, 
2019), h. 4. 

2Pauline Joyce, “Evaluation Research in Education”, Royal College OF Surgeons In Ireland. 
http://epubs.rcsi.ie/ilhmrep/3 (26 januari 2023) 
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Selatan yakni golongan A, B, C, C1, D, D1, E, F, H, K, P, Q. Jumlah ruangan dan guru 

juga cukup banyak dibandingkan sekolah SLB yang ada di wilayah lain khususnya 

di Sulawesi Selatan3. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan 

untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada 

gambaran yang lengkap daripada menyusunnya menjadi variabel-variabel yang 

saling terkait. Dengan harapannya adalah mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang fenomena kemudian menghasilkan sebuah teori. Karena tujuannya 

berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis 

penelitian kualitatif juga berbeda 

Pengamatan menggunakan pendekatan dengan menggunakan 

pendekatan jenis observasi alami (natural observation). Dalam pendekatan ini, 

proses observasi dilakukan secara menyeluruh tanpa melakukan perubahan 

sedikitpun. Tujuan utamanya adalah mengamati dan memahami perilaku 

seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu, dengan anggotanya 

berasal dari berbagai latar sosial yang berbeda, dan melihat bagaimana mereka 

berperilaku baik dalam kelompok homogen maupun heterogen.   

 

3SLBN 1 Makassar, “Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”, Website Official Data dapodik Kemendikbud. 
https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/DBAD56103225A832DA10 (26 Januari 2023) 

https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/DBAD56103225A832DA10
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Idealnya, dalam pendekatan penelitian, penelitian evaluasi program 

menggunakan metode Campuran (Mixd Method) untuk memungkinkan peneliti 

secara konseptual dan analitis mengintegrasikan penelitian kualitatif dan data 

kualitatif (misalnya wawancara semi-terstruktur, observasi, kelompok fokus) 

dengan metode penelitian epidemiologi dan kuantitatif tradisional guna 

memfasilitasi penerjemahan4. Dengan demikian, membantu memahami tidak 

hanya apakah suatu intervensi berhasil, namun juga bagaimana, mengapa, dan 

untuk siapa. Secara umum, metode campuran memungkinkan gabungan data 

kuantitatif dan kualitatif, digunakan baik untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang sama maupun terkait secara berurutan, serta tertanam saat 

digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terkait secara 

bersamaan5. 

Namun, ketidakmungkinan penggunaan mixed method dalam penelitian 

ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang tidak sesuai dan tidak 

homogen dengan data yang dibutuhkan. Kebiasaan dan kegiatan pembelajaran 

 
4Jhon Hobkins. “Why Mixd Methode”. Website Bloomberg School. https://publichealth. 

jhu.edu/academics/academic-program-finder/training-grants/mixed-methods-research- 
training-program-for-the-health-sciences/about-the-program/why-mixed-methods/mixed-
methods-applications -illustrations. (28 Februari 2023) 
 

5 Lawrence A. Palinkas, dkk. Innovations in mixed methods evaluations. Annual review of 
public health, 40, 423-442. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC6501787/. 
(28 Februari 2023) 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palinkas%20LA%5BAuthor%5D
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anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar tidak memungkinkan untuk 

pengisian angket karena keterampilan subjek penelitian dalam memahami 

bahasa tidak sebanding dengan anak normal lainnya. Selain itu, sedikitnya 

keragaman guru dengan pendampingan berbeda tidak mencerminkan gambaran 

umum dari situasi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, jika dipaksakan, hal 

ini dapat menyebabkan data penelitian menjadi bias karena representasi yang 

tidak adil dari populasi yang diamati, serta dapat mengakibatkan proses 

pengumpulan data yang tidak objektif. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan pendekatan 

model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh 

Stufflebeam untuk menjelaskan keadaan di lapangan dan perspektif penulis 

dalam mengelaborasi variabel penelitian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan 

pada kecocokannya dalam mengevaluasi program pembelajaran, terutama dalam 

melihat efektivitas pelaksanaan program tersebut. Model CIPP terdiri dari empat 

komponen, yaitu Context, Input, Process, dan Product6: 

Evaluasi dalam konteks penelitian ini terdiri dari empat aspek utama, yang 

masing-masing memberikan kontribusi dalam pemahaman menyeluruh terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pertama, Context Evaluation memiliki 

 

6Widodo Hendro, Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.). h. 51. 
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tujuan untuk menggambarkan dan memerinci keadaan lingkungan pembelajaran, 

kebutuhan yang harus dipenuhi, serta populasi dan sampel yang dilayani. 

Evaluasi ini juga mencakup tujuan umum dari kegiatan pembelajaran. 

Aspek kedua yaitu evaluasi input, menitikberatkan pada kesiapan awal 

guru dan peserta didik sebelum pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, 

evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan 

untuk suksesnya kegiatan pembelajaran telah disiapkan dengan baik. 

Selanjutnya, evaluasi proses mengacu pada kegiatan yang dilakukan selama 

program pembelajaran. Fokus utama evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana 

keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan dan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Terakhir, evaluasi produk yang menyajikan gambaran tentang perubahan 

yang terjadi setelah melewati proses pembelajaran. Ini mencakup kumpulan 

deskripsi dan penilaian hasil dalam konteks hubungan antara kondisi awal 

(Context), kesiapan (Input), dan jalannya kegiatan (Process). Keseluruhan 

informasi ini diinterpretasikan untuk memberikan nilai terhadap efektivitas dan 

dampak program pembelajaran yang diimplementasikan. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan evaluasi dapat memberikan wawasan yang mendalam dan 

menyeluruh terhadap seluruh spektrum keberhasilan kegiatan pembelajaran 
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C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis 

utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data primer 

diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi langsung. Dalam hal ini, peneliti akan secara aktif 

terlibat dalam pengumpulan informasi dengan mengamati keadaan langsung, 

berinteraksi dengan pihak terkait melalui wawancara, dan mendokumentasikan 

situasi atau kejadian secara real-time. 

Sedangkan, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak 

sekolah melalui proses dokumentasi. Dokumentasi ini dapat mencakup data-data 

yang telah ada sebelumnya, seperti rekam jejak sekolah, profil tempat belajar, dan 

informasi lain yang dapat diakses dari catatan atau arsip sekolah. Penggunaan 

data sekunder memberikan dimensi tambahan dan konteks yang diperlukan 

untuk melengkapi pemahaman menyeluruh terhadap objek penelitian. Dengan 

menggabungkan kedua jenis sumber data ini, diharapkan penelitian dapat 

menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif terkait dengan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan7. 

Penelitian ini membutuhkan berbagai sumber data yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan peneliti. Pertama, sumber data dari segi 

 

7J. Moleong Lexy, Qualitative Research Methods (Bandung: Teenager Rosda Karya, 2019), 
h. 157. 
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konteks melibatkan informasi mendalam mengenai tempat belajar, seperti nama 

sekolah, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah guru, jumlah peserta didik, 

dan jadwal pelajaran. Selain itu, peneliti juga akan menggali data terkait 

ketersediaan sarana prasarana belajar, termasuk fasilitas yang ada di sekolah.  

Kedua, sumber data input mencakup kurikulum pembelajaran yang 

diterapkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) tujuan, bahan ajar yang disiapkan oleh 

guru sebelum proses pengajaran, serta kualifikasi guru yang bertanggung jawab 

dalam mengajar di SLB. Ketiga, sumber data proses menitikberatkan pada 

pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran mata pelajaran IPA-Fisika, penggunaan 

media pembelajaran, pemanfaatan media laboratorium, perpustakaan, dan 

pemberian tugas kepada peserta didik.  

Terakhir, sumber data produk melibatkan hasil belajar formatif dan 

sumatif peserta didik, serta tingkat pemahaman yang dicapai oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran. Melalui penggalian data dari keempat klasifikasi 

tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai lingkungan dan proses pembelajaran di SLB Tujuan 

D. Metode Pengumpulan data 

Bagian dari sebuah penelitian yang tidak kalah penting adalah metode 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam 
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penelitiannya8. Creswell mengungkapan bahwa langkah-langkah dalam 

mengumpulkan data ini meliputi proses dan usaha membatasi penelitian, 

melakukan pengumpulan informasi dengan cara observasi, wawancara, baik yang 

terstruktur maupun tidak, melakukan dokumentasi, materi-materi visual, serta 

melalui usaha perancangan protokol untuk merekam dan mencatat informasi9.  

Pengumpulan data melalui teknik yang tepat adalah langkah yang paling strategis 

dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan 

data.10 

Metode pengumpulan data penelitian kualitatif ada dua yang paling pokok, 

yakni pengamatan dan wawancara Pengamatan (observasi) yaitu 

memperhatikan objek secara akurat, semua fenomena yang muncul di catat dan 

dipertimbangkan keterhubungannya antar aspek pada fenomena tersebut. 

Sedangkan wawancara adalah sebuah proses percakapan tanya jawab sedangkan 

dokumentasi merupakan pelengkap dalam proses pengumpulan data. Oleh 

 

8Aunur Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, Majalah 
Ilmiah Pawiyatan Vol 20. No 1. Garba Rujukan Digital. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents 
/detail/592074. (27 Januari 2023). 

9John W Creswel dan Cheryl N, Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing 
Among Five Approaches (London: Sage publications, 2016.), h.146. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta. 2013). h. 223. 

https://garuda.kemdikbud.go.id/documents%20/detail/592074
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents%20/detail/592074
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karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi11. 

Penelitian ini melibatkan penyelidikan yang dilakukan selama delapan 

bulan, dimulai dari tahap pra-penelitian hingga penyusunan hasil, dengan fokus 

pada konteks pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri 1 Makassar. Tahap awal dimulai pada bulan Januari 2023 dengan 

melakukan observasi awal di lapangan sebagai bagian dari pra-penelitian. 

Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika pembelajaran, kebutuhan 

peserta didik, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses 

pembelajaran di SLB. 

Setelah tahap pra-penelitian, penelitian utama dimulai setelah kegiatan 

proposal pada bulan April 2023, melibatkan proses pengumpulan data yang 

terencana dengan cermat. Pengambilan data dokumentasi dimulai pada bulan 

April-Mei 2023, dengan fokus pada rekaman dan dokumentasi tertulis yang 

relevan dengan kegiatan pembelajaran di SLB. Proses ini memberikan dasar 

informasi yang kaya untuk analisis lebih lanjut terkait tantangan dan 

keberhasilan dalam pembelajaran IPA di lingkungan inklusif.  

Fokus penelitian bergeser ke observasi pada bulan juli 20234  khususnya 

lingkungan fisik dan non-fisik sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan 

 

11Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 
2022), h. 60. 
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pemahaman yang holistik mengenai faktor-faktor luar dan dalam yang mungkin 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Proses ini menjadi landasan penting 

untuk merancang intervensi atau rekomendasi yang sesuai dengan konteks 

sekolah. 

Observasi dan wawancara intensif dilaksanakan pada bulan Juli hingga 

September 2023 pada tingkat SMP di SLB Negeri Makassar, khususnya pada 

tingkat kelas VIII. Fokus pada tingkat ini memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai tantangan dan keberhasilan pembelajaran IPA, dengan 

mempertimbangkan keberagaman kebutuhan peserta didik di tingkat tersebut. 

Wawancara dengan guru dan staf sekolah menjadi sarana untuk mendapatkan 

pandangan mereka terkait proses pembelajaran inklusif. 

Periode September hingga Desember 2023, dilakukan penyusunan hasil 

penelitian. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang 

terkumpul, pembahasan temuan, dan perumusan rekomendasi. Harapannya, 

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan 

model pembelajaran inklusif di SLB Negeri 1 Makassar dan konteks serupa. 

Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian di SLB Negeri 1 Makassar 

No Tahapan Kegiatan Bulan Pelaksanaan 

1 Pra-penelitian dengan observasi awal di 

lapangan 
Januari 2023 
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No Tahapan Kegiatan Bulan Pelaksanaan 

2 Persiapan proposal dan tahap pra-

penelitian 
Februari - Maret 2023 

3 Proses penelitian utama dan pengambilan 

data dokumentasi 
April - Mei 2023 

4 Observasi lingkungan fisik dan non-fisik 

sekolah 
Juni 2023 

5 Observasi dan wawancara pada tingkat 

SMP kelas VIII 
Juli - September 2023 

6 
Penyusunan hasil penelitian 

September - Desember 

2023 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian.  Observasi dapat 

menjadi metode pengumpulan data yang ilmiah dan digunakan dalam sebuah 

penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban yang lebih lanjut12. Dalam proses 

pendidikan observasi digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menilai hasil 

dan proses belajar, seperti; tingkah laku peserta didik ketika mengikuti kegiatan 

belajar bagaimana sikap dan perilaku peserta didik, kegiatan yang dilakukannya, 

tingkat partisipasi dalam sebuah kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, 

 

12Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam 
Psikologi (Malang: UMM Press. 2018). h.1. 
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begitupun deskripsi objektif dari individu-individu yang berhubungan satu sama 

lain dan lingkungannya13. 

Kegiatan observasi akan dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 

keadaan objek penelitian secara langsung.  Kegiatan pengamatan bukan hanya 

sekedar melihat namun akan dilakukan proses perekaman saat di lokasi. Kegiatan 

observasi ini bersifat tidak terstruktur. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di 

lapangan. 

Saran dari guru dalam memulai penelitian sebaiknya dimulai dengan 

mengamati keseluruhan proses pembelajaran melalui proses dokumentasi dan 

observasi. Hal ini disarankan karena pada saat penelitian dimulai, proses 

pembelajaran di kelas belum berjalan efektif dan telah mendekati ujian akhir 

semester. Dengan melakukan observasi dan dokumentasi terlebih dahulu, 

peneliti dapat memahami dinamika kelas, kendala-kendala yang mungkin 

muncul, dan area potensial untuk perbaikan. Setelah melakukan pengamatan, 

guru menyarankan agar peneliti mengikuti proses pembelajaran di kelas secara 

aktif. 

 

 

13Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran”, 
Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Vol 11. No 2. UIN Alauddin Makassar. 
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php /lentera_pendidikan/ article/view/3781 (27 
Januari 2023) 

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php%20/lentera_pendidikan/%20article/view/3781
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2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan satu cara yang digunakan dalam 

mendapatkan jawaban dari responden melalui proses tanya jawab. Wawancara 

yang dilakukan bisa bersifat terstruktur dan tidak terstruktur14.  Proses 

wawancara perilaku verbal dan nonverbal adalah hal perlu diperhatikan, selain 

untuk melihat kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, peneliti juga bisa melihat 

minat seseorang dalam mengikuti wawancara15. Dasarnya wawancara 

merupakan alat evaluasi dalam dunia pendidikan yang memiliki nilai plus, hal ini 

karena pewawancara sebagai evaluator bisa melakukan kontak langsung dengan 

objek yang akan dinilai, sehingga memungkinkan memperoleh hasil penilaian 

yang lebih mendalam16. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara 

tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman sistematis dan lengkap di 

lapangan, namun pedoman tetap digunakan sebagai dasar menentukan poin 

pertanyaan di lapangan, teknik ini dimaksudkan agar narasumber dapat 

 

14Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", 
Jurnal Keperawatan Indonesia, Universitas Indonesia. http://www.jki.ui.ac.id/index.php 
/jki/article/viewFile/184/326  (26 Januari 2023). 

15Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik (Yogyakarta: Penerbit 
LeutikaPrio, 2016), h. 7. 

16Sitti Mania, "Teknik Non-Tes: Telaah Atas Fungsi Wawancara Dan Kuesioner Dalam 
Evaluasi Pendidikan”, Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Vol 11. No 1, UIN 
Alauddin Makassar. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php /lentera_pendidikan 
/article/view/3754 (26 Januari 2023). 

http://www.jki.ui.ac.id/index.php%20/jki/article/viewFile/184/326
http://www.jki.ui.ac.id/index.php%20/jki/article/viewFile/184/326
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php%20/lentera_pendidikan%20/article/view/3754
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php%20/lentera_pendidikan%20/article/view/3754
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menjelaskan secara alami seperti percakapan pada umumnya namun sesuai poin-

poin yang ingin dicapai peneliti. Modifikasi pertanyaan di lapangan akan 

dilakukan agar sesuai dengan pengalaman spesifik partisipan. 

Proses wawancara dengan guru bisa dilakukan di sela-sela mengajar, 

memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam. Guru menekankan bahwa wawancara tersebut dapat dilakukan ketika 

ada hal yang mengganjal atau perlu klarifikasi selama proses pembelajaran. 

Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

lebih komprehensif tentang tantangan dalam pembelajaran di kelas tersebut.  

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dokumentasi adalah cara memperoleh semua 

informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau yang ada pada responden 

atau tempat, saat responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-

hari17. Peneliti pada saat dilapangan akan melakukan pengumpulan data baik 

dokumen yang tertulis maupun elektronik yang dihimpun dari guru, kepala 

sekolah maupun sumber lainnya. 

 

 

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta.2013), h. 225. 
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E. Instrumen Penelitian Data 

Guru menyarankan untuk tidak menggunakan angket sebagai alat 

pengambilan data dalam penelitian, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. 

Hal ini disarankan agar data yang diperoleh dapat terhindar dari manipulasi, 

khususnya karena umumnya angket untuk anak disabilitas akan memerlukan 

bantuan tidak langsung dari guru. Selain itu, heterogenitas guru dalam menangani 

anak disabilitas yang berbeda jenis juga menjadi pertimbangan. Guru tidak selalu 

memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup dalam mengampu anak 

disabilitas dengan jenis yang sama, sehingga penggunaan angket umumnya tidak 

mampu menggambarkan secara holistik karakteristik dan kebutuhan individu 

dari setiap anak disabilitas. 

 Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang lebih bersifat 

observasional atau interaktif dapat menjadi pilihan yang lebih akurat dan 

meminimalisir bias dalam penelitian terkait anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan sekolah luar biasa. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Keterkaitan Instrumen pengumpulan data berdasarkan Aspek 

Komponen evaluasi 

Komponen Aspek Indikator 
Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

K
O

N
T

E
K

S
 

Profil Tempat 

Belajar 

▪ Nama Sekolah, 

▪ Jumlah Rombel,  

▪ Jumlah Guru, 

▪ Jumlah Peserta 

didik  

▪ Jadwal Pelajaran, 

▪ Ketersedian 

Sarana Prasarana 

Belajar, 

▪ Dapodik 
▪ Observasi, 

dokumentasi 

IN
P

U
T

 

▪ Kurikulum 
▪ Kurikulum yang 

digunakan 

▪ Kepsek/ 

guru 
▪ Dokumentasi  

▪ Bahan Ajar 
▪ Bahan Ajar yang 

digunakan 

▪ Guru 

Bidang 

Studi/G

uru 

▪ Dokumentasi 

▪ Dana 

▪ Pemasukan dan 

Pengeluaran dana 

berdasarkan 

golongan ABK 

▪ Keuanga

n/ 

Kepsek 

▪ Dokumentasi 



124 

 
 

Komponen Aspek Indikator 
Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

▪ Guru ▪ Kualifikasi guru ▪ Guru ▪ Dokumentasi 

P
R

O
S

E
S

 

▪ Pelaksanaa

n dan 

Aktivitas 

Pembelaja

ran 

▪ Belajar mandiri, 

diskusi antar 

peserta didik, 

diskusi peserta 

didik dengan 

guru bidang 

studi 

▪ Guru 

dan 

Peserta 

didik 

 

▪ Pedoman 

Observasi,  

▪ Penggunaa

n media 

pembelaja

ran 

 

▪ Buku Pelajaran,  

▪ Video 

pembelajaran,  

▪ Audio 

pembelajaran,  

▪ Proyektor,  

▪ Media 

Presentasi 

Power Point, 

▪ Software 

Pembelajaran  

▪ Guru dan 

peserta 

didik 

 

 

 

▪ Dokumentasi, 

observasi dan 

wawancara 
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Komponen Aspek Indikator 
Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

▪ Pemanfaata

n media, 

laboratoriu

m dan 

perpustaka

an 

▪ Penggunaan 

laboratorium, 

▪ Jadwal 

Penggunaan 

Laboratorium 

▪ Jumlah 

▪ Kunjungan 

Peserta didik ke 

Perpustakaan, 

Jumlah 

▪ Koleksi Buku IPA 

▪ Guru 

dan 

Peserta 

didik 

▪ Observasi 

dan 

wawancara 

▪ Pemberian 

jenis tugas 

▪ Tugas mandiri, 

Tugas Kelompok, 

Tugas 

▪ Proyek, Latihan 

Mandiri 

▪ Peserta 

didik, 

guru 

▪ Observasi dan 

wawancara 

 

P
R

O
D

U
K

 

▪ Hasil belajar 

peserta didik 

▪ Hasil belajar 

formatif dan 

sumatif 

 

▪ Guru ▪ Dokumentasi 
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Komponen Aspek Indikator 
Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

▪ Tingkat 

pemahaman 

Peserta didik 

▪ Pemahaman 

peserta didik 

setelah 

pembelajaran  

▪ Peserta 

didik 
▪ wawancara 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan  

Analisis data bisa dilakukan setelah pengumpulan dari lapangan yang 

sudah dirasa lengkap. Analisis data digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut18: 

a. Pengolahan data Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan secara verbal 

data-data yang dihasilkan, daya yang diperoleh merupakan gejala yang terlihat di 

wilayah penelitian seperti gambaran umum daerah penelitian. Baik kondisi fisik 

maupun kondisi social, serta hasil dari mendeskripsikan wawancara  dan 

observasi yang dilakukan peneliti pada anak ABK di SLB. 

 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 
225. 
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b. Pengolahan data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian evaluasi program 

pembelajaran IPA pada anak berkebutuhan khusus karena pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman, persepsi, dan konteks 

unik yang dimiliki peserta didik. Dengan fokus pada kualitas, analisis data 

kualitatif mampu menggali aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif, 

seperti dinamika interaksi antara guru dan siswa, respon emosional siswa 

terhadap pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi dalam proses belajar. 

Metode ini memberikan ruang untuk memahami nuansa dan kompleksitas dalam 

konteks pembelajaran anak berkebutuhan khusus, yang tidak selalu dapat 

diakomodasi oleh pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, analisis data 

kualitatif menjadi alat yang efektif untuk memahami secara holistik dan 

mendalam dampak program pembelajaran IPA pada anak berkebutuhan khusus 

di SLB Negeri 1 Makassar.  

2. Analisis data 

Penelitian ini melakukan analisis data secara kontinu, baik selama proses 

pengumpulan data maupun setelahnya dalam periode tertentu. Saat melakukan 

wawancara, peneliti secara tidak langsung menganalisis temuan yang dihasilkan  

di lapangan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif 

bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai tingkat kejenuhan. 
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Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh 

untuk kemudian mengembangkan pola hubungan atau membentuk hipotesis. 

Aktivitas analisis data dalam penelitian mencakup reduksi data, tampilan data, 

kesimpulan, dan verifikasi19. 

Pendekatan analisis ini mengadopsi pendekatan induktif, di mana data 

yang terkumpul menjadi dasar untuk mengembangkan pola hubungan atau 

membentuk hipotesis. Dalam analisis data, terlibat langkah-langkah seperti 

reduksi data, tampilan data, pembuatan kesimpulan, dan verifikasi. Pendekatan 

ini memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi dan mendalamkan temuan, 

memastikan kualitas dan relevansi hasil analisis dalam penelitian evaluasi 

program pembelajaran IPA untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 

Makassar. 

a. Reduksi data (Data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan bersifat melimpah, mengharuskan 

pencatatan yang cermat dan terperinci. Seiring berjalannya waktu penelitian di 

lapangan, jumlah data tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi semakin 

kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis data melalui proses reduksi data 

menjadi suatu kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti melakukan rangkuman, 

pemilihan informasi kunci, dan fokus pada aspek yang signifikan sambil mencari 

 

19Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press. 
2021). h. 102. 
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pola yang mungkin muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan data berikutnya, dan memfasilitasi pencarian data tambahan jika 

diperlukan. 

b. Tampilan Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data maka selanjutnya dilakukan proses 

penampilan data. Penyajian data bisa dilakukan berbentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, tabel flowchart dan sejenisnya.  Miles and Huberman 

mengatakan bahwa dalam menyajikan data kualitatif maka penyajian teks 

bersifat naratif20. 

Peneliti secara aktif menceritakan temuan-temuan secara deskriptif dan 

menyeluruh, memberikan gambaran komprehensif mengenai hasil analisis data. 

Tujuan dari proses penyajian data ini adalah untuk memudahkan akses dan 

pemahaman pembaca terhadap informasi, serta mempermudah identifikasi pola 

atau temuan penting terkait evaluasi program pembelajaran IPA untuk anak 

berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar. 

 

 

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h.149. 
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c. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion drawing/ verification) 

Setelah memaparkan data, langkah selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan ini bersifat provisional dan 

dapat direvisi apabila terdapat bukti yang kuat pada tahap pengumpulan 

selanjutnya. Jika pada tahap awal, kesimpulan yang diajukan didukung oleh bukti 

yang valid dan konsisten, maka dapat dianggap sebagai kesimpulan yang 

kredibel21. 

Berdasarkan penelitian evaluasi program pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar, peneliti memperlakukan 

kesimpulan sebagai temuan awal yang perlu terus divalidasi. Jika pada tahap awal 

kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka dapat 

dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Proses 

verifikasi dan validasi kesimpulan menjadi penting untuk memastikan 

keakuratan dan keandalan temuan penelitian seiring dengan perkembangan 

pengumpulan data dan analisis yang lebih lanjut. Dengan melibatkan verifikasi 

yang kontinu, penelitian dapat memperkuat keandalan kesimpulan serta 

mengakomodasi perubahan konteks atau penemuan baru yang mungkin muncul 

selama penelitian. Hal ini mendukung integritas dan ketepatan interpretasi hasil 

 

21Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 
2019). h. 56. 
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evaluasi program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 

Makassar. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Memastikan keabsahan data merupakan tujuan utama dalam uji validitas, 

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah22.  Metode 

triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengecekan 

data melalui pemeriksaan berulang. Adapun 3 cara dalam proses triangulasi data 

yaitu23: 

1. Triangulasi sumber, dimana peneliti harus mencari lebih dari satu 

sumber dalam memahami data atau informasi. Triangulasi sumber 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai 

sumber, termasuk dokumen sekolah, observasi langsung, serta 

wawancara dengan guru dan siswa. Pada proses  penelitian evaluasi 

program pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 

Makassar, peneliti menggunakan triangulasi sumber, menggabungkan 

data dari dokumen sekolah, observasi langsung, serta wawancara 

dengan guru dan siswa. Pendekatan ini meningkatkan validitas 

 

22J. Moleong Lexy, Qualitative Research Methods, (Bandung: Teenager Rosda Karya,2019), 
h. 324 

23Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Makassar: Sekolah 
Tinggi Theologia Jaffray, 2019). h. 22. 
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penelitian dengan memverifikasi informasi dari sumber-sumber 

independen, mengurangi risiko kesalahan interpretasi, dan 

memberikan gambaran objektif terhadap evaluasi program. Integrasi 

data dari berbagai sumber memungkinkan penelitian merumuskan 

kesimpulan kuat, memberikan dasar yang kokoh untuk rekomendasi 

perbaikan dan pengembangan program pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus. 

4. Triangulasi metode, peneliti melakukan 2 metode dalam melakukan cek 

dan ricek. Ketika peneliti awalnya melakukan wawancara maka 

selanjutnya peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap 

proses pembelajaran. Pada proses penelitian evaluasi program 

pembelajaran IPA untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 

Makassar, peneliti menggunakan triangulasi metode dengan 

menggabungkan wawancara dan pengamatan langsung. Wawancara 

memberikan pemahaman mendalam dari perspektif guru, siswa, dan 

pihak terkait, sementara pengamatan langsung memberikan gambaran 

praktis tentang pelaksanaan program di kelas. Kombinasi kedua 

metode ini memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian, menyajikan 

pemahaman yang holistik tentang evaluasi program pembelajaran IPA 

dan memberikan dasar yang kokoh untuk rekomendasi perbaikan. 
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5. Triangulasi waktu yaitu memperhatikan perilaku peserta didik Ketika 

baru masuk ke kelas dan bagaimana saat mereka mengikuti 

pembelajaran di kelas. Triangulasi waktu dalam penelitian evaluasi 

program pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 

Makassar menitikberatkan pada dua momen kritis: saat masuk kelas 

dan selama proses pembelajaran. Pada awalnya, peneliti mengamati 

adaptasi dan respons awal siswa terhadap lingkungan pembelajaran, 

memberikan konteks tentang kesiapan mereka. Selanjutnya, observasi 

selama pembelajaran memberikan gambaran langsung tentang 

interaksi dan partisipasi siswa. Dengan mempertimbangkan kedua 

aspek ini, triangulasi waktu memberikan pemahaman menyeluruh 

terhadap efektivitas program, memungkinkan identifikasi perubahan 

yang diperlukan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

Susan Stainback (1988) “the aim is not to determine the truth about some 

social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s 

understanding of whatever is being investigated”24. tujuan triangulasi adalah untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang sedang diselidiki. Proses 

triangulasi data, dalam konteks pengujian kredibilitas, dapat diinterpretasikan 

sebagai upaya pengecekan data yang dilakukan melalui berbagai sumber, 

 

24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h.241. 
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menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada berbagai periode waktu.  

Penggunaan triangulasi diharapkan dapat menguatkan kehandalan pengumpulan 

data karena memiliki sifat yang kuat dan pasti, dibandingkan dengan pendekatan 

yang menggunakan satu metode saja. 

 

 

Gambar. 3. 1 Triangulasi” teknik” pengumpulan data. 

    

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Sumber 

Data 

Sama 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi 

SLB Pembina Tk. Provinsi Sulsel (SLB Negeri 1 Makassar) merupakan 

sebuah lembaga pendidikan khusus yang terletak di Jl. Dg. Tata Komp. Hartaco 

Indah Komp. SLB Pembina No 2, Parangtambung, Tamalate, Makassar, dengan 

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 40314139. Sekolah ini memiliki 

sejarah panjang, berdiri sejak tanggal 20 November 1984, dan telah 

berkontribusi signifikan dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di 

wilayah Sulawesi Selatan.  

 

Gambar 4. 1 Lokasi  Pintu Masuk SLB Negeri 1 Makassar 
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Lokasi SLB Pembina Tk. Provinsi Sulsel (SLB Negeri 1 Makassar) 

memiliki keunikan tersendiri, terletak sekitar 9,5-kilometer dari Kampus 2 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berada di Jl. Sultan 

Alauddin No.63, Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Jarak 

yang relatif dekat antara sekolah ini dengan universitas ternama ini menjadi 

salah satu alasan mengapa lokasi ini dipilih, karena memungkinkan adanya 

kolaborasi atau saling mendukung dalam hal pendidikan khusus. 

Salah satu hal yang membuat SLB Pembina Tk. Provinsi Sulsel (SLB 

Negeri 1 Makassar) menonjol adalah statusnya sebagai sekolah penggerak di 

Sulawesi Selatan. Program sekolah penggerak ini memiliki fokus yang kuat 

pada pengembangan peserta didik secara holistik, yang mencakup 

pengembangan kompetensi dalam literasi dan numerasi, serta karakter  

peserta didik. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah ini berkomitmen untuk 

memiliki sumber daya manusia yang unggul, termasuk kepala sekolah dan 

guru yang berkualitas. 

SLB Negeri 1 Makassar adalah lembaga pendidikan inklusif yang 

mengabdikan diri dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) 

mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga tingkat 

pendidikan menengah atas (SMA). Dalam rangka menciptakan lingkungan 

belajar yang inklusif, sekolah ini membuka pintu untuk peserta didik dengan 

berbagai jenis kebutuhan khusus. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas 

pada, tuna netra, tuna rungu, tunagrahita, tuna daksa, dan autisme (autis). 

Keberagaman jenis kebutuhan khusus yang diterima oleh sekolah 



137 
 

menegaskan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

merata dan inklusif bagi semua  peserta didik. 

Dengan menerima peserta didik dari berbagai tingkat pendidikan, SLB 

Negeri 1 Makassar mencakup tentang pembelajaran mulai dari TK hingga 

SMA. Dengan demikian, sekolah ini tidak hanya memahami pentingnya inklusi 

di tingkat awal pendidikan anak-anak, tetapi juga menunjukkan dedikasi 

untuk mendukung perkembangan dan pembelajaran berkelanjutan hingga 

jenjang pendidikan menengah. Ketersediaan pendidikan untuk ABK di 

berbagai tingkat pendidikan menggambarkan visi sekolah yang 

mengutamakan kesetaraan dan kesempatan belajar bagi semua  peserta didik, 

tanpa memandang jenis kebutuhan khusus yang dimiliki. 

Komitmen sekolah ini terhadap inklusi dapat dilihat sebagai refleksi 

dari nilai-nilai pendidikan yang mementingkan penerimaan, penghargaan, dan 

dukungan bagi setiap individu. Dengan menerima peserta didik dengan 

beragam kebutuhan khusus, SLB Negeri 1 Makassar tidak hanya menjadi 

 

Gambar 4. 2 SLB Negeri 1 Makassar Tahun Pelajaran 2023/2024 
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tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi wadah di mana setiap  peserta didik 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. 

Inisiatif ini tidak hanya menciptakan iklim belajar yang inklusif di sekolah, 

tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial dan 

emosional ABK, membangun dasar yang kuat untuk kemajuan mereka dalam 

kehidupan pasca pendidikan. 

Visi sekolah ini, " terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang 

mandiri dan bermasyarakat berdasarkan dimensi profil pelajar pancasila ", 

Visi tersebut mencerminkan komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan 

pendidikan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan individual, dengan 

tujuan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, optimal, 

berprestasi, dan bernuansa spiritual. Dengan menekankan kebahagiaan dalam 

belajar dan pembangunan karakter bertaqwa, sekolah ini berusaha mencapai 

pendidikan holistik yang melibatkan aspek akademis, pengembangan potensi, 

dan nilai-nilai keagamaan. 
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Berdasarkan segi fasilitas, SLB Negeri 1 Makassar memiliki luas tanah 

sekitar 26.436-meter persegi, yang memberikan ruang yang cukup untuk 

berbagai aktivitas pendidikan dan rekreasi. Luas bangunan sekolah mencapai 

3.029-meter persegi, yang mencakup beragam fasilitas pendidikan seperti 

ruang kelas, ruang terapi, perpustakaan, ruang olahraga, dan fasilitas 

pendukung lainnya. Fasilitas yang memadai ini memastikan bahwa peserta 

didik memiliki lingkungan yang sesuai untuk belajar dan berkembang. 

Wilayah lokasi yang strategis, fokus pada pendidikan inklusif, dan 

komitmen untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya masyarakat, 

SLB Pembina Tk. Provinsi Sulsel (SLB Negeri 1 Makassar) adalah lembaga 

pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan 

khusus di Sulawesi Selatan. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan 

yang berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan holistik  peserta didik- peserta didiknya, sehingga mereka 

dapat menjadi bagian yang berharga dari masyarakat. 

Gambar 4. 3 Pelataran dalam SLB Negeri 1 Makassar 
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2. Aspek Konteks 

Kegiatan evaluasi konteks bertujuan untuk menganalisis kebutuhan, 

sumber daya, dan peluang di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Makassar. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan 

dalam menetapkan tujuan dan prioritas ke depan serta memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada kelompok pengguna terkait tujuan, 

peluang, dan hasil yang diharapkan. 

Kegiatan evaluasi konteks bertujuan untuk menganalisis kebutuhan, 

sumber daya, dan peluang di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 

Makassar. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan 

dalam menetapkan tujuan dan prioritas ke depan serta memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada kelompok pengguna terkait tujuan, 

peluang, dan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian evaluasi aspek konteks 

tercermin pada tabel 4.2 dibawah: 

Tabel 4. 1 Indikator Penelitian  Aspek Konteks 

Indikator Keterangan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Nama Sekolah  
SLB NEGERI 1 

MAKASSAR 
 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Jumlah rombel 

a. TK 

 
 
 
 
 

 
a. TK 7 Rombel 

TK A: 1 Rombel 

TK B: 2 Rombel 

TK C: 1 Rombel 

TK D: 1 Rombel 

TK Autis: 2 Rombel 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 



141 
 

Indikator Keterangan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

 
b. SD 

 
 
 
 
 
c. SMP 

 
 
 
 
 
d. SMA 

 

b. SD 55 Rombel 

SD A: 4 Rombel 

SD B: 10 Rombel 

SD C: 18 Rombel 

SD D: 3 Rombel 

SD Autis: 20 

Rombel 

c. SMP  24 Rombel 

SMP A:  1 Rombel 

SMP B: 3 Rombel 

SMP C: 8 Rombel 

SMPD: 3 Rombel 

SMP Autis: 9 

Rombel 

d. SMA  57 Rombel 

SMA A: 2 Rombel 

SMA B: 4 Rombel 

SMA C: 6 Rombel 

SMA D: 1 Rombel 

SMA Autis: 4 

Rombel 

 

Jumlah Guru 

a. ASN  75 Orang 

b. NON ASN 34 

Orang 

c. PPPK 13 Orang 

d. PLB 72 Orang. 

e. Non PLB 50 

Orang 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Jumlah Tendik 

 

 

a.  ASN  1 Orang 

b.  Non ASN 11 Orang 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Jumlah Peserta 

Didik 

332 Orang  

a. T. Netra :9 

b. T. Rungu: 70 Orang 

c. T. Grahita: 173 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 
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Indikator Keterangan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

d. T. Daksa: 20 

e. Autis:60 

Jumlah Ketunaan 

a. Tunanetra (A) 

b. Tunarungu (B) 

c. Tunadaksa (C) 

d. Tunagrahita (D) 

e. Autis 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Sarana 

a. 27 Ruang Kelas 

b. 17 Ruang Vokasi 

c. 3 Ruang layanan 

Khusus 

d. 1 Laboratorium 

e. 1 Perpustakaan 

f. 2 Ruang 

Pertemuan 

g. 2 ruang terbuka 

luas 

h. 1 Ruang Ibadah 

i. 6 Ruang 

Kantor/Administr

asi pelayanan 

Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Prasarana 
30 Jenis dalam 

Keadaan Baik 
Dokumentasi 

Admin 

Dapodik dan 

Observasi 

Melibatkan proses observasi langsung dan dokumentasi memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pembelajaran di SLB 

Negeri 1 Makassar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan 

dan tantangan yang dapat memberikan landasan bagi perbaikan dan 

pengembangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan inklusif di 

lingkungan Sekolah Luar Biasa. 
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Berdasarkan segi struktur pendidikan, SLB Negeri 1 Makassar 

menunjukkan keberagaman jumlah rombongan belajar (rombel) yang 

signifikan di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Observasi 

di lapangan menggambarkan dinamika pembelajaran di setiap kelas, termasuk 

interaksi yang terjalin antara guru dengan peserta didik berkebutuhan khusus. 

Pemandangan ini memberikan gambaran komprehensif tentang cara 

pendidikan inklusif diimplementasikan dalam berbagai tingkatan, menyoroti 

berbagai strategi yang digunakan oleh guru untuk mengakomodasi kebutuhan 

peserta didik dengan keberagaman tingkat pembelajaran. 

Sumber daya manusia di SLB Negeri 1 Makassar mencakup 

keberagaman tenaga pendidik dan kependidikan (Tendik), melibatkan ASN, 

non-ASN, PPPK, PLB, dan non-PLB. Pendekatan inklusif dalam penugasan guru 

dan staf sekolah memberikan gambaran komitmen yang tinggi terhadap 

pemberdayaan sumber daya manusia yang beragam. Hal ini mencerminkan 

upaya sekolah untuk memastikan bahwa setiap individu, dengan latar 

belakang dan peran yang berbeda, dapat memberikan kontribusi maksimal 

dalam mendukung pendidikan inklusif dan menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang mendukung keberagaman peserta didik 
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Evaluasi konteks di SLB Negeri 1 Makassar tidak hanya terfokus pada 

aspek pembelajaran, melainkan juga melibatkan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan administratif dan organisasi sekolah. Pemantauan terhadap 

jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Tendik) serta struktur organisasi 

yang terbentuk memberikan gambaran tentang kemampuan sekolah dalam 

mengelola kegiatan pendidikan sehari-hari. Dengan melibatkan aspek 

administratif dan organisatoris, evaluasi ini menyoroti keseimbangan antara 

sumber daya manusia dan struktur organisasi yang menjadi dasar bagi 

keberlangsungan dan keberhasilan fungsi pendidikan di SLB tersebut. 

Gambar 4. 4  Laboratorium IPA di SLB Negeri 1 Makassar 
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Evaluasi peserta didik di SLB Negeri 1 Makassar dilakukan dengan 

memperhatikan jumlah, jenis ketunaan, dan distribusi peserta didik di 

berbagai tingkatan pendidikan. Keberhasilan sekolah ini dalam menciptakan 

lingkungan inklusif tercermin dari beragamnya karakteristik peserta didik 

yang terdaftar. Dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, hingga 

peserta didik dengan autisme, sekolah ini memberikan wadah inklusif yang 

mendukung perkembangan setiap peserta didik dengan kebutuhan khusus, 

menunjukkan komitmen pada prinsip pendidikan inklusif. 

Perhatian utama dalam observasi difokuskan pada sarana dan 

prasarana sekolah di SLB Negeri 1 Makassar, mencakup ruang kelas, vokasi, 

laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Pengamatan ini bertujuan 

untuk mengevaluasi kondisi fisik dan keberlanjutan infrastruktur pendukung 

pembelajaran. Dengan memeriksa aspek-aspek tersebut, penilaian dapat 

 

Gambar 4. 5 Keadaan perpustakaan di SLB Negeri 1 Makassar 
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diperoleh terkait kesiapan sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar 

yang kondusif dan mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.  

Wawancara dengan guru yang bertugas di laboratorium IPA 

mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, 

laboratorium tersebut tidak pernah digunakan lagi. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan guru kelas dalam mengoperasikan alat dan mengelola 

laboratorium, terutama karena mayoritas dari mereka adalah lulusan 

pendidikan luar biasa yang tidak mendalami perawatan dan penggunaan 

laboratorium. Meskipun ada guru IPA yang masuk, tetapi dalam implementasi 

kurikulum merdeka, guru ini tidak ditugaskan untuk menangani pembelajaran 

IPA. Sebaliknya, guru mata pelajaran IPA berubah peran menjadi guru kelas, 

sehingga tugasnya hanya terbatas pada kelasnya masing-masing dan tidak 

bertanggung jawab terhadap kelas lain di sekolah tersebut. 

Dampak dari ketidakaktifan laboratorium IPA sangat terlihat, padahal 

seharusnya menjadi sarana penting untuk pembelajaran IPA yang praktis dan 

eksperimental. Situasi ini menggambarkan perlunya peningkatan 

pengetahuan guru kelas terkait penggunaan laboratorium IPA. Selain itu, 

perluasan peran guru mata pelajaran IPA juga menjadi krusial untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut, sehingga dapat mendukung 

pengajaran yang lebih efektif di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut. 

Upaya kolaboratif antara guru kelas dan guru mata pelajaran IPA diharapkan 

dapat meningkatkan keterlibatan laboratorium, memberikan pengalaman 
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praktis yang lebih baik bagi peserta didik, dan secara keseluruhan, 

mendukung tujuan pembelajaran IPA di SLB. 

 

Berdasarkan evaluasi di lapangan, disimpulkan bahwa SLB Negeri 1 

Makassar telah berhasil mengelola dan menyelenggarakan pendidikan inklusif 

dengan baik.  Fasilitas yang banyak di SLB Negeri 1 Makassar adalah wahana 

bermain, wahana ini banyak disediakan khususnya untuk peserta didik yang 

berkebutuhan khusus tunadaksa, tunarungu dan autis.  Wahana ini cukup 

 

Gambar 4. 6 Fasilitas  Sarana Bermain Bagi Warga SLB Negeri 1 Makassar 
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efektif mengurangi masa tantrum peserta didik yang bisa saja membahayakan 

diri dan guru mereka. 

3. Aspek Input 

Setelah melalui tahap evaluasi Konteks maka kegiatan tahap kedua 

dilaksanakan yakni evaluasi input atau evaluasi masukan. Evaluasi ini akan 

mengidentifikasi berbagai   unsur   yang berkaitan dengan program 

pembelajaran IPA di SLB Negeri 1 Makassar. 

Seluruh data yang diperoleh berdasarkan data dapodik yang 

didokumentasikan dan proses observasi yang ada di lapangan dapat dilihat 

pada table 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Aspek Input yang Diteliti 

Indikator 

Penelitian 
 Aspek Yang diteliti Deskripsi 

Kurikulum 
● Kurikulum Merdeka 

● RPP Pembelajaran IPA  

Terdapat dokumen 

kurikulum Merdeka, 

silabus dan RPP 

pembelajaran IPA  

Bahan Ajar 

Penggunaan Bahan Ajar 

yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA 

Bahan ajar yang 

digunakan berupa buku 

Paket, Audio, Video, 

Pengamatan Langsung. 

Dana 
● Sumber dana 

● Penggunaan Dana 

● Sumber dana 

berasal dari Dana 

BOS   

● Perbaikan 

Infrastruktur, 

Biaya Operasional, 

Layanan dan jasa, 

Uji kompetensi, 

Honor, 
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Indikator 

Penelitian 
 Aspek Yang diteliti Deskripsi 

administrasi, 

assessment. 

● Dana perbaikan 

Laboratorium IPA 

belum terlaksana. 

 

Guru 

● Tingkat Pendidikan Guru 

● Status Kepegawaian Guru 

 
 
● Bidang guru 

 

● 75% S1, 25 % S2 

● ASN 75 Orang, Non 

Asn 34 Orang, PPK 

13 Orang 

● PLB 72 orang.  

● Non PLB 50 orang 

● Guru IPA murni 1 

orang (honorer) 

namun menjadi 

guru kelas. 

Evaluasi input pada sekolah ini mencakup beberapa aspek penting 

yang menjadi dasar keberlangsungan dan kualitas pembelajaran. Pertama-

tama, kurikulum Merdeka menjadi fokus evaluasi dengan adanya dokumen 

kurikulum, silabus, dan RPP pembelajaran IPA. Dokumen-dokumen ini 

memberikan gambaran bahwa sekolah telah memiliki landasan yang jelas 

dalam merancang pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan  peserta 

didik. 

Aspek penggunaan bahan ajar juga menjadi sorotan evaluasi, yang 

melibatkan buku paket, materi audio, video, dan pengamatan langsung. 

Diversifikasi bahan ajar menunjukkan upaya sekolah untuk memberikan 

pengalaman belajar yang kaya dan mendalam kepada  peserta didik. 

Walaupun di berbagai kesempatan pembelajaran IPA penggunaan media ini 
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tidak sering digunakan karena berbagai kendala dilapangan salah satunya 

suasana hati peserta didik dalam belajar. 

Selanjutnya, evaluasi mencakup aspek dana, baik sumber dana 

maupun penggunaannya. Dana berasal dari Dana BOS dan digunakan secara 

bijak, mencakup perbaikan infrastruktur, biaya operasional, layanan dan jasa, 

uji kompetensi, honor guru, administrasi, dan assessment. Pengelolaan dana 

yang transparan dan efisien adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan 

operasional sekolah. Namun pendanaan laboratorium IPA belum secara 

maksimal digunakan, hal ini terjadi  banyaknya kebutuhan vokasi peserta 

didik berkebutuhan khusus sehingga penggunaan dana lebih banyak 

digunakan di bidang vokasi yang membutuhkan dana besar untuk 

penggunaanya.  Upgrade alat di laboratorium terakhir dilakukan pada tahun 

2009. 

Evaluasi guru terfokus pada tingkat pendidikan, status kepegawaian, 

dan bidang guru. Dengan mayoritas guru memiliki latar belakang pendidikan 

S1 (75%) dan sebagian kecil S2 (25%), ditambah dengan keberagaman status 

kepegawaian dan bidang guru, sekolah menciptakan tim pengajar yang 

berkompeten dan beragam. Kekurangan yang terjadi dilapangan adalah 

kurangnya pengetahuan guru dalam pengelolaan laboratorium dan perawatan 

alat laboratorium yang mengakibatkan banyaknya barang yang rusak dan 

tidak layak pakai. 
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Evaluasi input untuk pembelajaran IPA di SLB Negeri 1 Makassar 

mencakup beberapa aspek kunci. Dalam aspek kurikulum, sekolah 

menunjukkan fokus pada kurikulum Merdeka dengan adanya dokumen yang 

jelas, seperti kurikulum, silabus, dan RPP pembelajaran IPA. Diversifikasi 

bahan ajar, termasuk buku paket, materi audio, dan video, juga terlihat sebagai 

upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam. Meskipun 

terdapat kendala dalam penggunaan media pembelajaran, evaluasi dana 

menunjukkan pengelolaan Dana BOS yang transparan dan efisien. Namun, 

terdapat kecenderungan penggunaan dana lebih banyak di bidang vokasi 

daripada di laboratorium IPA, memerlukan penyesuaian alokasi dana. 

Evaluasi guru menyoroti kompetensi dan keberagaman tim pengajar, 

meskipun terdapat kekurangan dalam pengetahuan guru terkait pengelolaan 

laboratorium IPA, yang memerlukan peningkatan kompetensi untuk 

mendukung kualitas pembelajaran di laboratorium. 

4. Aspek Proses 

Setelah melakukan evaluasi pada aspek input, maka peneliti 

melanjutkan penelitian pada aspek evaluasi proses. Penelitian pada aspek ini 

berorientasi pada seberapa jauh kegiatan program dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. Pada kegiatan ini peneliti mengidentifikasi  permasalahan 

prosedur, baik tatalaksana kejadian dan aktivitas. Seluruh aktivitas   

dimonitoring terkait perubahan yang terjadi. 
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a. Tunantera 

Suasana kelas tunanetra di sekolah SLB Negeri 1 Makassar, ruangan harus 

berbagi ruang dengan kelas III dan kelas V Tingkat SD.  Sehingga dalam 1 kelas 

terdapat 3 rombel kelas yang saling berbagi.  Guru yang mengajar di kelas ini 

adalah guru yang juga mengalami disabilitas Netra total blind atau buta total.  

Latar belakang pendidikan guru adalah lulusan Pendidikan Agama Islam salah 

satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Selatan yang masih berstatus 

honorer Tingkat provinsi. 

Karakteristik peserta didik di kelas VIII tunanetra ada 2 jenis yakni, total 

blind and low vision. Kedua karakter peserta didik ini berbeda dan salah 

seorang peserta didik merupakan peserta didik pindahan dari sekolah lain.  

Sedangkan peserta didik lain merupakan peserta didik yang sejak TK hingga 

SMP merupakan  lulusan SLB Negeri 1 Makassar.  Adapun hasil dari penelitian 

aspek proses pada kelas tunanetra terlihat pada tabel 4.4 dibawah. 

 Tabel 4. 3 Indikator Penelitian Evaluasi Proses Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunanetra 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi  

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

Fase 

Perkembanga

n pada capaian 

pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Fase 

yang seharusnya berada di fase 

DAN. Fase perkembangan yang 

ada di lapangan berada di Fase 

C. 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 

Pelaksanaan 

dan aktivitas 

pembelajaran 

 peserta didik tunanetra dilatih 

melakukan identifikasi dan 

mengajukan pertanyaan 

mengenai dirinya, lingkungan 

dan sekolah. Serta mampu 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 
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Indikator 

Penelitian 

Deskripsi  

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

mengidentifikasi 

permasalahan sederhana 

sehari-hari dengan 

mengoptimalkan panca indera 

yang berfungsi. 

Penggunaan 
Media 
Pembelajaran 

Media audio, media konkrit 

untuk indra peraba dan 

penciuman. 

Wawancara 

Penggunaan 
Fasilitas 
Belajar 

Perpustakaan jarang 

digunakan, Laboratorium 

jarang digunakan. peserta 

didik lebih sering 

menggunakan media langsung 

yang bisa mereka raba dan 

cium. 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

observasi 

Jenis Tugas 

Penugasan dalam 

mengidentifikasi hal-hal yang 

berkaitan dengan alam di 

lingkungan sekitarnya sesuai 

penjelasan yang diberikan oleh 

guru. 

Wawancara 

Penelitian ini menitikberatkan pada beberapa indikator yang relevan 

dengan capaian pembelajaran pada peserta didik tunanetra di SLB 1 

Makassar pada pembelajaran IPA. Salah satu  Aspek yang diteliti adalah fase 

perkembangan pada capaian pembelajaran. Hasil observasi dan 

dokumentasi menunjukkan bahwa seharusnya peserta didik berada di Fase 

D, namun kenyataannya, perkembangan peserta didik berada di Fase C. Data 

ini diperoleh melalui dokumentasi rekam jejak perkembangan peserta didik 

dan observasi langsung di lapangan serta wawancara yang dilakukan 

bersama guru pada selasa 25 july 2023 pukul 09.00 WITA. Berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan bersama guru mengenai kemampuan  peserta 

didiknya dalam proses pembelajaran diperoleh data sebagai berikut: 

 

“Kemampuan peserta didik tunanetra secara umum sama dengan 

anak-anak lainnya di sekolah umum, namun memang kemampuan 

mereka terhambat di ranah indra penglihatan. Ketika anak seumuran 

nya sudah mampu menganalisa sebuah konteks, berbeda halnya 

dengan anak disabilitas Netra yang hanya mampu berfikir abstrak. 

Kemampuan ini dimaklumi karena mereka tidak mampu melihat 

sekelilingnya sehingga mereka hanya mampu menghayalkan 

penjelasan yang kita berikan dikelas” 

 

Kemudian proses wawancara kembali dilanjutkan mengenai proses 

pembelajaran IPA bagi anak tunanetra yang berbeda kemampuan. 

 

“Anak didik saya ada 2 orang yang memiliki disabilitas berbeda 

diantaranya nya low vision dan totally blind. peserta didik tunanetra 

umumnya bisa belajar dengan menggunakan indra peraba dan 

penciuman mereka. Sehingga pembelajaran IPA kita maksimalkan di 

indra yang masih lengkap. Anak low vision sedikit berbeda dengan 

total blind, anak total blind secara kemampuan masih bisa melihat 

dengan jarak sangat dekat sehingga mereka masih bisa 

mengidentifikasi bentuk dan warna. Berbeda dengan anak totally 

blind yang betul-betul kehilangan indra penglihatan mereka.  

Sehingga anak total blind umumnya menggunakan alat  bantu aplikasi 

dalam proses pembelajarannya  yang memudahkan mereka untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan” 

 

Dari pemaparan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa 

Secara umum, peserta didik tunanetra memiliki kemampuan setara dengan 

anak-anak pada umumnya, meski terhambat oleh keterbatasan indra 

penglihatan. Mereka mampu belajar dengan menggunakan indra peraba dan 
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penciuman. Pembelajaran IPA diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan 

indra yang masih lengkap, walaupun ada perbedaan antara peserta didik low 

vision dan total blind. peserta didik total blind cenderung menggunakan alat 

bantu aplikasi dalam pembelajarannya untuk mengakses informasi yang 

dibutuhkan. 

 

 
Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan dan 

aktivitas pembelajaran yang menjadi fokus selanjutnya dalam penelitian ini. 

peserta didik tunanetra dilatih untuk melakukan identifikasi dan mengajukan 

pertanyaan terkait diri mereka, lingkungan, dan sekolah. Selain itu, mereka 

 

Gambar 4. 7 Wawancara Bersama Guru Tunanetra Di Kelas VIII Tunanetra 
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juga diajarkan untuk mengidentifikasi permasalahan sederhana sehari-hari 

dengan mengoptimalkan panca indera yang berfungsi. Guru mengajarkan 

materi IPA dengan metode wawancara walaupun guru termasuk tunanetra, 

guru mampu menjelaskan dengan detail walaupun guru secara langsung 

belum pernah melihat hal yang dijelaskan secara umum pada  peserta 

didiknya. 

Penggunaan media pembelajaran juga menjadi aspek yang dianalisis. 

peserta didik tunanetra menggunakan berbagai media, termasuk media audio 

dan media konkrit yang dapat memfasilitasi indra peraba dan penciuman. 

Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan guru dan staf pendidikan 

yang terlibat dalam proses pembelajaran. Umumnya anak tunanetra 

menggunakan aplikasi bantu dalam mengidentifikasi sebuah objek 

pembelajaran yang mampu menjelaskan secara detail. 

Penggunaan fasilitas belajar, penelitian ini mengungkapkan bahwa 

perpustakaan dan laboratorium jarang digunakan oleh  peserta didik. Mereka 

cenderung lebih sering menggunakan media langsung yang dapat mereka raba 

dan cium. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sumber data yang 

memberikan gambaran mengenai kecenderungan ini di lingkungan 

pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan guru sebagai 

berikut: 

 
“Penggunaan laboratorium tidak pernah kami gunakan, karena 

kemampuan kami tidak mencakup aspek tersebut, kami hanya 

mampu menceritakan pembelajaran dengan metode ceramah.  

Umumnya penggunaan laboratorium bisa digunakan dengan anak 
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yang visualnya baik, berbeda dengan kami yang tidak mampu 

melihat secara langsung objek benda yang ada di hadapan kami. 

Begitupun dengan perpustakaan, anak-anak cenderung mencari 

informasi pembelajaran menggunakan aplikasi bantu yang ada di 

handphone mereka. Informasi ini lah yang menjadi landasan mereka 

memberikan pengetahuan mereka di kelas” 

 

Jenis tugas yang diberikan kepada peserta didik tunanetra juga 

menjadi fokus penelitian. Mereka diberikan penugasan untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan alam di lingkungan 

sekitarnya sesuai penjelasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan 

observasi di lapangan, peserta didik dengan cekatan dan cermat mampu 

menjelaskan proses penguapan yang mereka rasakan dengan bantuan orang 

tua mereka, walaupun mereka tidak melihatnya namun  melalui bantuan 

orang tua, mereka bisa secara detail penjelasannya. Informasi ini juga 

diperoleh melalui wawancara dengan guru yang memberikan tugas dan 

penilaian terhadap hasil pengamatan  peserta didik. Adapun wawancara 

dengan guru di lapangan sebagai berikut: 

 
“Penugasan yang kami berikan umumnya hal yang mudah mereka 

peroleh disekitar mereka, kami juga meminta pertolongan 

pendamping mereka untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan 

dengan Sains contohnya proses penguapan yang wajib dibantu oleh 

orang sekitarnya.  Secara umum indikator keberhasilan anak 

tunanetra cukup jauh dibanding anak umum lainnya namun pelan-

pelan melalui pembelajaran yang berbasis pengalaman akan 

memudahkan mereka berinteraksi dengan lingkungannya” 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, bahwa jenis tugas yang 

diberikan kepada peserta didik tunanetra, khususnya terkait identifikasi 
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proses penguapan, menunjukkan bahwa mereka mampu menjelaskan dengan 

cermat, walaupun tanpa kemampuan penglihatan. Observasi lapangan dan 

wawancara dengan guru mengonfirmasi bahwa penugasan diberikan dengan 

mempertimbangkan kemampuan  peserta didik, seringkali dengan bantuan 

pendamping atau orang sekitarnya. Meskipun indikator keberhasilan peserta 

didik tunanetra berbeda, pembelajaran berbasis pengalaman membantu 

mereka berinteraksi lebih efektif dengan lingkungan sekitar. 

b. Tunarungu 

Kelas tunarungu ini menciptakan suasana pembelajaran yang unik 

dengan kehadiran enam  peserta didik, di mana hanya empat di antaranya 

yang aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Meskipun perkembangan 

anak-anak tunarungu ini pada umumnya sejalan dengan anak-anak normal 

seusianya, perbedaan utama terletak pada ketidakberfungsian indra 

pendengaran mereka. Ada juga peserta didik tunarungu dengan ketunaan 

ganda, yang menghadapi tantangan tidak hanya pada indra pendengaran, 

tetapi juga pada indra lainnya atau aspek mental. Keheterogenan peserta didik 

ini mencakup perbedaan tingkat kecerdasan, dengan satu peserta didik 

perempuan memiliki IQ tinggi, dua peserta didik lainnya memiliki IQ sedang, 

dan satu peserta didik lainnya mengalami ketunaan ganda, yaitu tunagrahita 

dan tunarungu. 

Wali kelas, seorang pendidik berlatar belakang sarjana sosial, 

menjalankan kelas ini dengan pendekatan yang mempertimbangkan 

keberagaman  peserta didik. Pola komunikasi di kelas ini melibatkan dua jenis 
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bahasa isyarat, yaitu SIBI dan SIBINDO, atau kadang-kadang digabungkan 

untuk menciptakan metode komunikasi yang inklusif. Meskipun peserta didik 

cenderung lebih akrab dengan SUB INDO, wali kelas memberikan perhatian 

khusus untuk memastikan pemahaman dan penerapan SIBI. Kelas ini memulai 

kegiatan pada tanggal 31 Juli 2023, dan setiap Senin selama tiga minggu 

berikutnya diadakan sesi pengataman, menunjukkan komitmen terhadap 

pembelajaran inklusif yang mengakomodasi kebutuhan dan perbedaan 

peserta didik secara menyeluruh. 

Tabel 4. 4 Indikator Penelitian Evaluasi Proses Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunarungu 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

Fase 

Perkembangan 

pada capaian 

pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Fase 

yang seharusnya berada di 

fase D. Fase perkembangan 

yang ada di lapangan yakni: 1 

peserta didik berada di fase D, 

2 peserta didik Fase C, 1 

peserta didik berada di fase B. 

Dokumentasi dan 

observasi 

Pelaksanaan 

dan aktivitas 

pembelajaran 

Lebih ditekankan pada 

konsep pengetahuan dan 

keterampilan praktis dengan 

kemampuan fungsional yang 

dapat mendukung kehidupan 

sehari-hari secara faktual dan 

kontekstual, bukan semata 

pada konsep pemahaman 

teori. Peserta didik 

diharapkan mampu 

menemukan dan 

mengembangkan 

pengetahuan dasar IPA yang 

dapat diimplementasikan 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 



160 
 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

secara fungsional dan 

memiliki makna bermakna 

dalam konteks kehidupan 

sehari-hari. 

Penggunaan 
Media 
Pembelajaran 

Media Visual, media konkrit 

untuk indra peraba dan 

penciuman dan penglihatan 

Wawancara 

Penggunaan 
Fasilitas 
Belajar 

Perpustakaan jarang 

digunakan, Laboratorium 

jarang digunakan. peserta 

didik lebih sering 

menggunakan media 

langsung yang bisa mereka 

raba, cium dan yang bisa 

dilihat 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

observasi 

Jenis Tugas 

 peserta didik tunarungu 

melakukan penyelidikan, 

pembuktian, dan menafsirkan 

hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang 

diterimanya di sekolah 

Wawancara 

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi beberapa indikator yang 

relevan dengan capaian pembelajaran peserta didik tunarungu di SLB 1 

Makassar. Salah satu  Aspek yang menjadi fokus adalah fase perkembangan 

pada capaian pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seharusnya 

peserta didik berada di Fase D, namun dalam lapangan terdapat variasi, yaitu 

1 peserta didik di Fase D, 2 peserta didik di Fase C, dan 1 peserta didik di Fase 

B. Data ini diperoleh melalui dokumentasi rekam jejak perkembangan peserta 

didik dan observasi langsung di lapangan. Berdasarkan wawancara bersama 
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guru mengenai pencapaian pembelajaran setiap peserta didik di kelas 

dijelaskan oleh  guru sebagai berikut: 

 
“Di dalam lingkungan kelas ini, terdapat sejumlah peserta didik yang 
menunjukkan keberagaman kemampuan belajar. Beberapa di 
antaranya menunjukkan ketangkasan dan kemampuan untuk dengan 
cepat memahami materi pembelajaran, sementara seorang peserta 
didik menghadapi kesulitan lebih besar sebagai akibat dari ketunaan 
ganda yang dialaminya. Kehadiran peserta didik dengan ketunaan 
ganda memberikan tantangan tambahan dalam penyampaian materi 
pembelajaran. Sejalan dengan pencapaian indikator pembelajaran 
IPA untuk sebagian besar  peserta didik, pendekatan khusus dan 
pendampingan lebih intensif diperlukan untuk peserta didik dengan 
ketunaan ganda guna memastikan pemahaman atas konsep dasar. 
Beberapa di antara mereka mungkin merasa kurang percaya diri 
terkait kemampuan mereka, yang terkadang dapat berujung pada 
reaksi tantrum ketika mereka menghadapi kesulitan atau perbedaan 
dengan teman-teman sekelasnya” 

 
Pembahasan selanjutnya menitikberatkan pada pelaksanaan dan 

aktivitas pembelajaran sebagai fokus penelitian. Terdapat penekanan pada 

konsep pengetahuan dan keterampilan praktis, dengan penekanan pada 

 

Gambar 4. 8 Salah Seorang peserta didik Tunaganda Di Kelas Tunarungu  
Sedang Tantrum 
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kemampuan fungsional yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari secara 

faktual dan kontekstual. Pendekatan ini secara khusus dirancang untuk 

memastikan bahwa peserta didik dapat menemukan serta mengembangkan 

pengetahuan dasar IPA yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat 

diaplikasikan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Data terkait 

dengan pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran diperoleh melalui 

pendekatan triangulasi teknik, yaitu melalui wawancara dengan guru, 

dokumentasi, dan observasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mengenai cara pengembangan 

pengetahuan dasar IPA pada kelas tunarungu diperoleh informasi sebagai 

berikut ini: 

“Dalam konteks pembelajaran IPA untuk peserta didik tunarungu, 
aktivitas pembelajaran umumnya difokuskan pada penyampaian 
informasi melalui contoh langsung yang dapat diakses melalui indra 
peraba dan penciuman. Suatu pendekatan yang sering 
diimplementasikan adalah pengenalan rasa dan bau, bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan indra penciuman dan perasa  peserta 
didik. Pendekatan ini memberikan kemudahan dalam penyampaian 
materi, memungkinkan peserta didik untuk secara langsung 
mengidentifikasi dan memahami peran serta fungsi indra penciuman 
dan perasa mereka.” 

 

   Demikian pula, analisis mengenai penggunaan media pembelajaran 

IPA untuk peserta didik tunarungu menjadi fokus penelitian. Dalam konteks 

ini, peserta didik tunarungu mengaplikasikan berbagai media, melibatkan 

penggunaan media visual dan media konkrit untuk merangsang indra peraba, 

penciuman, serta penglihatan. Lebih lanjut, hasil observasi dan dokumentasi 

penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar seperti perpustakaan dan 

laboratorium jarang dimanfaatkan oleh  peserta didik. Mereka cenderung 
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lebih memilih penggunaan media langsung yang dapat diakses melalui indra 

peraba, penciuman, dan penglihatan mereka. Informasi ini diperoleh melalui 

wawancara dengan  guru yang terlibat dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut: 

 
“umumnya media pembelajaran IPA yang kami gunakan lebih ke 
contoh langsung yang berhubungan dengan sekitar  peserta didik, 
tentu ini sangat gampang dibandingkan saya harus menampilkan 
video karena video tidak mampu memberi pengalaman langsung 
kepada mereka” 
 

Jenis tugas yang diberikan kepada peserta didik tunarungu juga 

menjadi fokus penelitian. Mereka diberikan tugas untuk melakukan 

penyelidikan, pembuktian, dan menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang diterima di sekolah. Informasi ini diperoleh melalui 

wawancara dengan guru yang memberikan tugas dan penilaian terhadap hasil 

karya  peserta didik. Wawancara dengan guru menjelaskan model penugasan 

sebagai berikut: 

 
“Pemberian tugas kepada peserta didik tunarungu melibatkan 

keterlibatan orang tua sebagai pendamping dalam memberikan 
penjelasan dan mendampingi peserta didik dalam mengidentifikasi 
tugas yang diberikan. Dengan pendekatan ini, setelah menerima 
tugas, peserta didik dapat menjelaskannya secara nonverbal melalui 
penggunaan Bahasa Isyarat.” 

 
Triangulasi penelitian pada kelas tunarungu dengan enam  peserta 

didik, di mana hanya empat yang aktif, menunjukkan keragaman tingkat 

kecerdasan. Evaluasi capaian pembelajaran menunjukkan variasi fase 

perkembangan  peserta didik, dengan tantangan utama pada peserta didik 

ketunaan ganda yang memerlukan pendampingan khusus dan dapat 
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menunjukkan reaksi tantrum. Pelaksanaan pembelajaran menitikberatkan 

pada konsep pengetahuan praktis IPA, menggunakan contoh langsung yang 

merangsang indra peraba dan penciuman. Penggunaan media pembelajaran 

lebih cenderung pada contoh langsung yang relevan, sementara perpustakaan 

dan laboratorium kurang dimanfaatkan. Penelitian ini menyoroti strategi 

pembelajaran dan tantangan di kelas tunarungu, menegaskan perlunya 

pendekatan inklusif yang memperhatikan perbedaan kemampuan  peserta 

didik. 

c. Tunadaksa 

Suasana pembelajaran pada kelas tunadaksa di SLB Negeri 1 Makassar 

menggambarkan situasi di mana dua rombongan belajar, yakni kelas VII dan 

kelas VIII SMP, digabungkan menjadi satu kelas. Penggabungan ini dilakukan 

sebagai respons terhadap jumlah peserta didik yang terbatas. Kajian evaluatif 

difokuskan pada kelas VIII SMP tunadaksa, yang terdiri dari tiga  peserta 

didik. Dua diantaranya mengalami cerebral palsy, memerlukan kursi roda 

dalam aktivitas sehari-hari, sementara satu peserta didik lainnya memiliki 

ketunaan ganda, yakni tunadaksa dengan kaku otot pada tangan dan kaki 

serta mengalami spektrum autis ringan.  

Guru yang bertanggung jawab untuk kelas ini memiliki latar belakang 

pendidikan luar biasa dan merupakan lulusan universitas terkemuka di 

Makassar. Pengajar ini telah mengakumulasi pengalaman mengajar selama 

lebih dari sepuluh tahun dalam mendampingi peserta didik tunadaksa di SLB 
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Negeri 1 Makassar. Adapun hasil evaluasi aspek proses pada kelas tunadaksa 

di SLB Negeri 1 Makassar dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4. 5 Indikator Penelitian Evaluasi Proses Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunadaksa 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

Fase 

Perkembangan 

pada capaian 

pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Fase 

peserta didik berada di fase D. 

Dokumentasi dan 

observasi 

Pelaksanaan 

dan aktivitas 

pembelajaran 

 peserta didik tunadaksa 

diharapkan mampu berpikir 

kritis, logis, sistematis, dan 

mampu memecahkan masalah 

dalam kehidupannya. 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 

Penggunaan 
Media 
Pembelajaran 

Media audiovisual media 

konkrit untuk indra peraba dan 

penciuman dan penglihatan 

Wawancara 

Penggunaan 
Fasilitas 
Belajar 

Perpustakaan jarang 

digunakan, Laboratorium 

jarang digunakan. Karena 

menggunakan media 

audiovisual 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

observasi 

Jenis Tugas 

 peserta didik tunarungu 

melakukan penyelidikan, 

pembuktian, dan menafsirkan 

hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang 

diterimanya di sekolah 

Wawancara 

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pencapaian pembelajaran 

peserta didik tunadaksa di SLB Negeri 1 Makassar, dengan 

mempertimbangkan beberapa indikator kunci. Hasil dokumentasi dan 
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observasi menunjukkan bahwa pencapaian pembelajaran peserta didik 

tunadaksa mencakup fase D dan fase B dalam kurikulum pendidikan khusus 

mereka. Fase perkembangan peserta didik di kelas tunadaksa menunjukkan 

tingkat pemahaman dan kesiapan yang bervariasi, sehingga model 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesiapan 

individual  peserta didik. Informasi lebih lanjut terkait hasil penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas, yang memberikan perspektif 

mendalam terhadap capaian pembelajaran peserta didik tunadaksa di kelas 

tersebut: 

 

“Di dalam ruang kelas ini, terdapat dua fase perkembangan yang harus 
berjalan seiring yaitu fase D dan fase B. Dua peserta didik memiliki 
kemiripan umum dengan anak-anak normal sebaya mereka, dengan 
perbedaan utama hanya terletak pada aspek fisiknya. Namun, terdapat 
perbedaan yang signifikan pada satu dari dua  peserta didik, yang 
mengalami tunaganda. peserta didik dengan tunaganda ini seringkali 
merasa enggan untuk bersosialisasi dan lebih memilih untuk 
menyendiri di sudut kelas, membedakan dirinya dari peserta didik 
tunadaksa lainnya. Selain menghadapi ketunaan fisik, peserta didik ini 
juga mengalami kondisi autis ringan. Oleh karena itu, dalam proses 
pengajaran kepada kedua peserta didik sesuai dengan kompetensinya, 
diperlukan perhatian khusus terhadap peserta didik tunaganda agar 
dapat mengakomodasi kebutuhan belajarnya yang unik.” 
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 Evaluasi pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran mengarah pada 

harapan bahwa peserta didik tunadaksa mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan dapat memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada pembelajaran daur hidup jenis 

hewan, peserta didik tunadaksa berhasil mengidentifikasi perkembangan 

hewan, baik yang bertelur maupun melahirkan. Secara umum, peserta didik 

tunadaksa mampu mengenali materi berdasarkan pengamatan sehari-hari 

dan melalui video yang mereka saksikan. Data terkait indikator ini diperoleh 

melalui wawancara dengan guru, dokumentasi, dan observasi selama kegiatan 

pembelajaran. Berikut adalah kutipan dari wawancara bersama guru: 

 
“Secara umum cukup mudah mengajarkan anak tunadaksa 
dibandingkan anak kebutuhan khusus lainnya. Anak tunadaksa lebih 
mudah mengerti dan memahami pembelajaran karena indra 
pendengaran, penglihatan, perabada, penciuman dan perasa mereka 
berfungsi secara normal bahkan secara mental mereka tidak 
kekurangan hanya saja mereka memang  kekurangan di bagian tubuh 
gerak mereka yang umumnya bisa dilatih” 

Gambar 4. 9 Proses Pembelajaran Anak Tunadaksa 
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Berdasarkan dokumentasi dan observasi proses pembelajaran IPA 

peserta didik tunadaksa yang menggunakan media audiovisual dan media 

konkrit dengan tujuan merangsang seluruh indra mereka. Observasi lapangan 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran ini diharapkan dapat 

membantu anak tunadaksa memahami konsep IPA berdasarkan cakupan 

setiap konten dan perkembangan yang mereka alami. Melalui penggunaan 

media pembelajaran ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami IPA 

secara parsial atau terbatas pada cakupan konten tertentu, tetapi dapat 

memahaminya secara holistik. Hasil wawancara dengan guru yang terlibat 

dalam proses pembelajaran peserta didik tunadaksa memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

“Dalam pembelajaran IPA, kita pakai video dan benda nyata supaya 
anak-anak bisa paham lebih baik. Harapannya, dengan cara ini, anak 
tunadaksa bisa lebih mudah mengerti konsep-konsep IPA dan 
langkah-langkah perkembangan yang mereka alami. Tujuan 
utamanya adalah supaya mereka paham semua informasi dan 
langkah-langkah yang diajarkan, bukan hanya sebagian kecil saja” 
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Berdasarkan observasi dan dokumentasi terkait dengan pemanfaatan 

fasilitas belajar, seperti perpustakaan dan laboratorium, ditemukan bahwa 

peserta didik tunadaksa jarang mengaksesnya. Preferensi peserta didik lebih 

condong pada pemanfaatan media audiovisual dan media konkrit. Kendala 

dalam membawa peserta didik tunadaksa ke laboratorium IPA dan 

perpustakaan melibatkan satu guru yang harus mengawal serta membawa 

tiga peserta didik ke lokasi tersebut, memerlukan waktu dan tenaga. 

Sedangkan wawancara bersama guru kelas diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

“Kami jarang sekali memanfaatkan sarana pembelajaran seperti 
perpustakaan dan laboratorium. Lebih sering, kami menggunakan 
media audiovisual dan media konkrit. Kami bukan hanya berperan 
sebagai guru kelas tapi juga wajib merawat mereka karena mereka 
tidak didampingi oleh orang tua atau keluarga, sehingga  alat bantu 
mereka kami perhatikan juga. Tentu ini jadi hambatan kami untuk 
membawa mereka ke laboratorium dan perpustakaan” 
 

Gambar 4. 10 Wawancara Dengan Guru Kelas Tunadaksa Kelas VIII 
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Terakhir, jenis tugas yang diberikan kepada peserta didik tunadaksa 

adalah penyelidikan, pembuktian, dan menafsirkan hal-hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang diterima di sekolah. Berdasarkan observasi dan 

dokumentasi, peserta didik yang umumnya melakukan penyelidikan di rumah 

dibantu oleh orang tua kemudian mereka akan melakukan presentasi mandiri 

melaporkan hasil penyelidikannya. Selain itu informasi diperoleh melalui 

wawancara dengan guru yang memberikan tugas kepada peserta didik 

tunadaksa sebagai berikut: 

 
“karena kami kekurangan waktu dalam melakukan praktikum atau 
apapun yang berhubungan dengan pembuktian teori pembelajaran IPA, 
maka kami umumnya memberikan penugasan kepada anak tunadaksa 
dirumah, namun tentu melihat bagaimana keadaan mereka, tidak 
mungkin kami memberikan tugas yang memberatkan keadaanya” 
 
Kesimpulan dari evaluasi ini adalah bahwa capaian pembelajaran 

peserta didik tunadaksa di SLB 1 Makassar telah mencapai fase yang 

diharapkan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam 

memaksimalkan penggunaan fasilitas belajar seperti perpustakaan dan 

laboratorium. Sementara itu, penerapan media audiovisual telah mendukung 

pembelajaran peserta didik tunadaksa, dan jenis tugas yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan perkembangan  peserta didik. Evaluasi ini memberikan 

gambaran holistik yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan 

pengembangan lebih lanjut dalam konteks pembelajaran peserta didik 

tunadaksa di SLB 1 Makassar. 
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Evaluasi pembelajaran peserta didik tunadaksa di SLB Negeri 1 

Makassar menunjukkan variasi pada fase D dan fase B dalam kurikulum 

khusus, dengan tingkat pemahaman dan kesiapan peserta didik yang beragam. 

Guru, dalam wawancara, menyoroti perhatian khusus terhadap peserta didik 

tunaganda yang menghadapi tantangan sosial dan kondisi autis ringan. 

Harapan evaluasi ini adalah mengembangkan kemampuan kritis, logis, dan 

pemecahan masalah. Penggunaan media pembelajaran seperti audio visual 

dan media konkret efektif, tetapi akses terbatas ke fasilitas belajar seperti 

perpustakaan dan laboratorium menjadi kendala. Tugas rumah, disesuaikan 

dengan kondisi  peserta didik, mencerminkan praktik penyidikan dan 

presentasi mandiri. Penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang 

pembelajaran IPA peserta didik tunadaksa, menekankan penyesuaian metode 

pengajaran dengan kebutuhan individual dan mengatasi tantangan 

lingkungan.  

d. Tunagrahita 

Suasana kelas tunagrahita pada kela VIII/ C1 yang terdiri dari 4 orang 

peserta didik Dimana seluruh peserta didik merupakan tunagrahita ringan. 

Keadaan kelas ini guru menjelaskan ibarat mengajarkan anak yang berusia 7-

9 tahun. Adapun hasil yang diperoleh seperti table dibawah ini:  
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Tabel 4. 6 Indikator Penelitian Evaluasi Proses Pembelajaran IPA Kelas VIII 
C1 Tunagrahita 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

Fase 

Perkembangan 

pada capaian 

pembelajaran 

Capaian Pembelajaran untuk 

peserta didik tunagrahita, fase 

yang seharusnya berada di fase 

D.  Namun fase perkembangan 

mereka terhenti di fase B 

Dokumentasi dan 

observasi 

Pelaksanaan dan 

aktivitas 

pembelajaran 

 peserta didik tunagrahita 

mengoptimalkan penggunaan 

pancaindra dalam melakukan 

pengamatan dan bertanya 

tentang keadaan alam yang 

ada disekitarnya.  peserta didik 

menggunakan hasil 

pengamatan dalam 

menjelaskan pola sebab akibat 

sederhana dengan 

menggunakan media 

sederhana 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 

Penggunaan Media 
Pembelajaran 

Media Visual, media konkrit 

untuk indra peraba dan 

penciuman dan penglihatan 

Wawancara 

Penggunaan 
Fasilitas Belajar 

Perpustakaan jarang 

digunakan, Laboratorium 

jarang digunakan. peserta 

didik lebih sering 

menggunakan media langsung 

yang bisa mereka raba, bau 

dan dilihat. 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

observasi 

Jenis Tugas 

 peserta didik tunadaksa 

melakukan pengamatan dan 

eksplorasi kemudian 

dilakukan evaluasi dengan 

membandingkan hasil 

pengamatan dengan mengacu 

pada teori yang 

dikomunikasikan secara 

Wawancara 
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Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

verbal dan tertulis dengan 

format yang sederhana 

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pencapaian pembelajaran 

peserta didik tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) 1 Makassar, dengan 

penekanan pada beberapa indikator kunci. Berdasarkan dokumentasi dan 

observasi, pencapaian pembelajaran yang diharapkan untuk peserta didik 

tunagrahita seharusnya berada di tahap D, namun perkembangan mereka 

terhenti di tahap B. Kemampuan fisik anak tunagrahita, berdasarkan observasi 

dan dokumentasi lapangan, tampak serupa dengan anak normal. Namun, 

mereka mengalami keterlambatan dalam aspek sensomotorik. Perilaku anak 

tunagrahita kadang terlihat aneh, bahkan tidak umum, dan tidak selaras 

dengan keadaan lingkungan. Umumnya, mereka cenderung mudah marah, 

menyerupai anak-anak berusia dibawah tujuh tahun. Berdasarkan wawancara 

dengan guru kelas tunagrahita  diperoleh informasi sebagai berikut: 

 
“Saya telah mengajar anak tunagrahita ini cukup lama. Model 
pembelajaran untuk anak tunagrahita ini sebenarnya identik dengan 
model untuk anak usia kelas 3 SD atau kelas 2 SD, padahal mereka 
seumuran dengan anak usia 12-14 tahun. Metode pembelajaran yang 
kami terapkan lebih mirip dengan anak SD, dengan fokus pada 
pengenalan lingkungan seperti bentuk pohon kelapa, suara hewan, 
dan jenis hewan di sekitarnya. Meskipun demikian, pembelajaran IPA 
pada anak tunagrahita ini terbatas hanya pada tahap pengenalan” 
 
Evaluasi aspek proses pada aktivitas pembelajaran IPA menunjukkan 

bahwa peserta didik tunagrahita secara optimal menggunakan panca indra 

mereka untuk melakukan pengamatan dan bertanya tentang keadaan alam di 



174 
 

sekitarnya. Mereka menggunakan hasil pengamatan ini untuk menjelaskan 

pola sebab akibat sederhana dengan menggunakan media sederhana. Data 

untuk indikator ini diperoleh melalui wawancara dengan guru, dokumentasi, 

dan observasi selama kegiatan pembelajaran. Adapun hasil wawancara 

dengan guru kelas tunagrahita sebagai berikut: 

 

“Kami biasanya menggunakan alat peraga sebagai media 
pembelajaran bagi anak tunagrahita. Selain itu, kami juga melakukan 
pengenalan secara langsung yang terkait dengan kehidupan mereka 
tanpa memberatkan mereka. Sehingga, mereka lebih cenderung 
bertanya atau mengaitkan dengan apa yang mereka lihat di sekitar 
lingkungan mereka” 
 

 
Gambar 4.11 menggambarkan perilaku seorang anak dengan 

kondisi tunagrahita. Meskipun gambaran huruf yang diucapkan oleh anak 

tersebut tidak jelas atau sulit dipahami, anak tersebut terlihat mengikuti pola 

bicara seperti anak berusia sekitar 4 tahun. Anak tersebut menunjukkan 

 

Gambar 4. 11 Uji Coba Kemampuan Anak Tunagrahita 
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tingkah laku yang ceria, tertawa, dan bersikap lucu, serupa dengan 

karakteristik anak usia prasekolah. 

Perlu dicatat bahwa meskipun anak tersebut memiliki kronologis 

usia 14 tahun, perilaku dan kemampuan berbicaranya tampaknya 

berkembang secara lebih lambat atau terhambat. Gambaran ini memberikan 

indikasi adanya keterbatasan perkembangan pada anak tersebut, yang 

mempengaruhi kemampuan komunikasinya dan mungkin juga aspek-aspek 

lain dari fungsi kognitif dan sosial. Penekanan pada tingkah laku yang mirip 

dengan anak usia 4 tahun menunjukkan adanya kesenjangan perkembangan 

antara usia kronologis dan kemampuan fungsional anak tersebut. 

Jika melihat ruang kelas anak tunagrahita kelas VIII, guru kelas 

menghias kelas mereka dengan secantik mungkin agar anak tunagrahita 

senang dan bahagia belajar. Sesekali mereka akan bernyanyi layaknya anak 

kecil, dan guru juga bertindak seperti teman bermain mereka. Guru kelas 

terkadang harus menyiapkan cemilan di kelas untuk menjaga kemungkinan 

anak tunagrahita tiba-tiba meminta cemilan dan makanan ringan.  Melalui cara 

ini pola belajar lebih banyak bermain dibandingkan akademik yang 

memberatkan pola pikir mereka. 
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Penggunaan media pembelajaran IPA pada peserta didik tunagrahita 

lebih memanfaatkan media visual dan media konkrit untuk merangsang indra 

mereka. Terlihat ketika dilapangan mereka senang ditanyai mengenai 

beberapa manfaat tumbuhan disekitar mereka dan bagaimana rasa serta 

baunya. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan guru yang terlibat 

dalam proses pembelajaran peserta didik tunagrahita, adapun hasil 

wawancara sebagai berikut: 

 

“Kami biasanya menggunakan alat peraga sebagai media 
pembelajaran bagi anak tunagrahita. Selain itu, kami juga melakukan 
pengenalan secara langsung yang terkait dengan kehidupan mereka 
tanpa memberatkan mereka. Sehingga, mereka lebih cenderung 
bertanya atau mengaitkan dengan apa yang mereka lihat di sekitar 
lingkungan mereka” 
 
Namun, terkait penggunaan fasilitas belajar, seperti perpustakaan dan 

laboratorium, ditemukan bahwa peserta didik tunagrahita jarang 

 

Gambar 4. 12 Kelas VIII Tunagrahita Dihias Layaknya  Ruang Kelas TK 
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memanfaatkannya. Hal ini disebabkan oleh preferensi peserta didik yang lebih 

cenderung menggunakan media langsung yang dapat mereka raba, bau, dan 

lihat. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sumber data yang 

memberikan gambaran mengenai kecenderungan ini di lingkungan 

pembelajaran peserta didik tunagrahita. Adapun hasil wawancara dengan 

guru kelas tunagrahita sebagai berikut: 

 
“Kami jarang menggunakan laboratorium dan perpustakaan, 
terutama karena beberapa anak tunagrahita yang kesulitan membaca, 
tidak mengenal huruf, dan sulit fokus pada pembelajaran. Berbeda 
dengan anak autis, yang cenderung lebih fokus dan memiliki 
kemampuan mengingat yang lebih baik, anak tunagrahita ini 
seringkali lebih suka bermain daripada belajar” 
 
Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilapangan jenis tugas 

yang diberikan kepada peserta didik tunagrahita adalah melakukan 

pengamatan dan eksplorasi, kemudian dilakukan evaluasi dengan 

membandingkan hasil pengamatan dengan mengacu pada teori yang 

disampaikan secara verbal dan tertulis dengan format yang sederhana. Namun 

umumnya guru tunagrahita jarang memberi tugas karena kemampuan mereka 

yang terkadang cepat lupa bahkan lebih banyak bermain layaknya anak-anak 

kecil. Berdasarkan wawancara bersama guru tunagrahita diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

 
“Saya cukup jarang memberikan tugas kepada anak tunagrahita, 
karena sebagian besar dari mereka lebih suka bermain. Bahkan, 
mereka lebih cenderung bermain dengan anak-anak usia yang lebih 
muda. Kadang-kadang, mereka tidak fokus untuk mengerjakan hal-hal 
yang seharusnya menjadi bagian wajib dari proses pembelajaran bagi 
mereka” 
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 Laboratorium dan perpustakan tidak pernah digunakan dalam 

proses pembelajaran IPA.  Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan 

guru yang memberikan tugas dan penilaian terhadap hasil karya peserta didik 

tunagrahita.  Adapun hasil wawancara dengan guru dikelas sebagai berikut: 

 
“Kami jarang menggunakan laboratorium dan perpustakaan, terutama 
karena beberapa anak tunagrahita yang kesulitan membaca, tidak 
mengenal huruf, dan sulit fokus pada pembelajaran. Berbeda dengan 
anak autis, yang cenderung lebih fokus dan memiliki kemampuan 
mengingat yang lebih baik, anak tunagrahita ini seringkali lebih suka 
bermain daripada belajar” 

 

 

Evaluasi pembelajaran IPA peserta didik tunagrahita di SLB Negeri 1 

Makassar menunjukkan sebagian besar mencapai tahap B, bukan D seperti 

yang diharapkan. peserta didik mengalami keterlambatan sensomotorik, 

perilaku unik, dan kecenderungan mudah marah. Pendekatan pembelajaran 

mirip dengan SD, fokus pada pengenalan lingkungan. peserta didik lebih 

efektif belajar menggunakan pancaindra dan media visual, sementara fasilitas 

Gambar 4. 13 Wawancara Bersama Guru kelas Tunagrahita 
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seperti perpustakaan dan laboratorium kurang dimanfaatkan. Tugas jarang 

diberikan, karena peserta didik lebih suka bermain. Keseluruhan, suasana 

kelas mencerminkan upaya guru menciptakan lingkungan interaktif yang 

menyenangkan. 

e. Autis 

 Suasana kelas VIII di SLB Negeri 1 Makassar yang menangani peserta 

didik autis mencerminkan tantangan besar dan keragaman yang terjadi dalam 

satu ruangan. Dengan empat rombongan belajar yang memfokuskan pada 

autis ringan, autis sedang, dan autis berat, setiap guru bertanggung jawab atas 

jumlah peserta didik yang berbeda-beda. Idealnya, setiap guru akan 

mengawasi empat peserta didik autis ringan, tiga peserta didik autis sedang, 

dan satu peserta didik autis berat. Namun, keterbatasan sumber daya 

mengharuskan kelas autis berat untuk memegang dua  peserta didik, 

menciptakan dinamika unik dalam ruang kelas. 

Uniknya, suasana di kelas autis tidak mengikuti pola konvensional 

yang dapat ditemui di kelas ketunaan lainnya. Meskipun tidak terdapat banyak 

kegiatan aktif atau pola komunikasi dua arah, fokus kelas lebih tertuju pada 

menenangkan peserta didik daripada pada kegiatan pengajaran formal. 

peserta didik autis berat sering menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi dan 

tantrum, sementara peserta didik autis sedang lebih cenderung diam, mungkin 

mengganggu kelas lain. Di sisi lain, peserta didik autis ringan memiliki 

kecenderungan untuk enggan duduk tenang di tempatnya. Semua ini 
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menciptakan suasana belajar yang penuh warna, mewakili keragaman 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik autis di tingkat kelas VIII di SLB 

Negeri 1 Makassar. Adapun hasil evaluasi aspek proses pembelajaran IPA 

kelas VIII Autis di SLB Negeri 1 Makassar terlihat seperti tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4. 7 Indikator penelitian Evaluasi Proses Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Autis 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi 

 Aspek Yang diteliti 
Sumber Data 

Fase 

Perkembangan 

pada capaian 

pembelajaran 

Capaian Pembelajaran untuk 

anak autis ringan berada di 

fase B, untuk autis sedang 

berada di fase A, sedangkan 

autis berat berada di fase 

pondasi setara dengan balita. 

Dokumentasi dan 

observasi 

Pelaksanaan 

dan aktivitas 

pembelajaran 

●  peserta didik dengan 

keadaan autis berat dan 

ringan aktivitas 

pembelajaran tidak 

berjalan sebagaimana 

mestinya. 

● Autis berat 

mengoptimalkan 

penggunaan panca indra 

dalam melakukan 

pengamatan di 

sekelilingnya. 

Wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi 

Penggunaan 
Media 
Pembelajaran 

Media Visual Wawancara 

Penggunaan 
Fasilitas 
Belajar 

Perpustakaan tidak pernah 

digunakan, Laboratorium 

tidak pernah 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

observasi 

Jenis Tugas 

 peserta didik autis tidak 

diberi penugasan dalam 

proses pembelajaran 

Wawancara 
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Selanjutnya, berdasarkan observasi yang dilakukan di lokasi, mulai 

tanggal 11 hingga 15 Juli 2023 di SLB 1 Makassar, peneliti menyimpulkan 

bahwa terdapat banyak kendala dalam mengajar anak-anak berkebutuhan 

khusus autis, termasuk seringnya anak-anak autis berat mengalami tantrum. 

Akibatnya, pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan rencana 

pembelajaran yang telah disusun untuk kelas ini tidak berjalan sesuai harapan. 

Penting untuk dicatat bahwa setiap guru hanya dapat mendampingi 

maksimal 2 anak autis berat dalam satu kelas, dan seharusnya, seorang guru 

autis berat hanya menangani satu anak dalam satu kelas. Pada kelas ini, ada 2 

anak autis berat dengan tipe yang berbeda. peserta didik A cenderung 

menyakiti dirinya sendiri dengan sering memukulkan kepalanya ke tembok, 

sedangkan peserta didik B cenderung berguling di lantai dan mengenakan 

popok seperti bayi yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. 

 

Gambar 4. 14 Salah Satu peserta didik Autis Tantrum 
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 Berdasarkan gambar 4.14, terlihat peserta didik sering menyerang 

guru ketika pembelajaran IPA sedang berlangsung, mengakibatkan gangguan 

dalam jalannya pembelajaran IPA dan sempat terhenti selama satu jam. 

Kejadian ini sering terjadi dan dapat menghentikan proses pembelajaran di 

kelas. Hal ini berpengaruh pada model dan kerapian kelas, menghambat 

efektivitas belajar. Meskipun demikian, guru kelas berupaya menenangkan 

peserta didik agar kelas dapat kembali kondusif, bahkan jika hanya untuk 

melakukan kegiatan seperti menyalin tulisan dari papan tulis. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada guru kelas VIII autis berat pada tanggal 10 

Juli 2023 mengenai pelaksanaan aktivitas pembelajaran IPA pada kelas autis 

berat di SLB 1 Makassar, ditemukan cuplikan wawancara sebagai berikut: 

 
"Memberikan pembelajaran IPA pada anak autis berat sangat sulit. Hal 
ini terjadi karena anak-anak dengan kondisi ini seringkali tantrum, 
yang dapat membuat mereka berbahaya, serta menimbulkan bahaya 
bagi guru yang mendampingi mereka. Oleh karena itu, anak-anak 
golongan ini memang perlu dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang 
berbahaya. Namun, dari segi akademik, perkembangan mereka tidak 
sejalan dengan anak-anak golongan lainnya." 
 

Sedangkan wawancara bersama guru kelas autis sedang, guru 

mengungkapkan seperti dibawah ini: 

 
“Saat ini, saya mengajar anak autis yang cenderung pendiam, kurang 
mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, dan lebih 
suka bermain dengan pola yang berulang. Proses pembelajaran 
kepada anak autis sedang ini berbeda dengan anak autis ringan. 
Meskipun mampu melakukan perawatan diri sendiri, mereka 
memerlukan bantuan orang lain. Di kelas ini, kami fokus pada 
pendampingan, tanpa adanya proses pembelajaran atau tugas media 
pembelajaran yang diberikan” 
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Berbeda dengan anak autis ringan, guru kelas mengungkapkan 

pengalamannya sebagai berikut: 

 
“Dalam menghadapi tantangan mengajar anak autis ringan, saya 
menemukan bahwa pendekatan yang efektif adalah fokus pada 
pengenalan konsep dasar. Kami tidak menomorsatukan aspek 
akademis karena kemampuan terbatas mereka dalam mengingat 
informasi. Upaya lebih difokuskan pada melatih kemampuan dan 
bakat individu anak, dengan hanya sekitar 10% perhatian terhadap 
aspek akademis” 
 
Kesimpulan dari ketiga pernyataan wawancara tersebut adalah 

bahwa memberikan pembelajaran IPA pada anak autis berat menantang 

karena adanya tantangan perilaku, seperti tantrum, yang dapat berbahaya. 

Meskipun perhatian terhadap aspek akademis pada anak autis ringan lebih 

terbatas, pendekatan yang efektif mungkin adalah fokus pada pengenalan 

konsep dasar serta pengembangan kemampuan dan bakat individu anak. 

Dalam hal ini, pendekatan yang lebih berorientasi pada pendampingan tanpa 

media pembelajaran formal mungkin lebih sesuai untuk anak autis yang 

cenderung pendiam dan memerlukan bantuan dalam perawatan diri mereka. 
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Hasil dokumentasi lapangan dapat dilihat pada Gambar 4.14, yang 

menunjukkan kondisi guru sedang menenangkan anak autis yang sedang 

mengalami tantrum.  Terlihat 3 anak memiliki karakteristik yang berbeda 

dimana anak tersebut umumnya hanya berbicara 3 kata yang berulang terus 

menerus. Karakteristik anak autis memiliki daya ingat yang kuat sehingga 

bahasa yang sering mereka dengar di lingkungan mereka terkadang dibawa ke 

dalam kelas. 

Berdasarkan gambar 4.15 salah seorang siswi autis berat melarikan 

diri dan  mencoba membahayakan dirinya dan didampingi oleh guru kelas. 

Kondisi guru yang bertugas di lapangan telah diserang sebanyak 3 kali oleh 

anak-anak autis berat, yang jelas membahayakan guru dan teman-temannya. 

 

Gambar 4. 15 Guru Berkomunikasi Dengan peserta didik Autis 
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Oleh karena itu, sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses 

akademik maupun vokasional bagi anak-anak autis berat di SLB 1 Makassar. 

 

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran, khususnya 

pembelajaran IPA, pada anak-anak autis berat tidak dapat berjalan dengan 

baik. Hal ini terjadi karena tingkat pengawasan terhadap anak-anak ini lebih 

diutamakan daripada aspek akademik. 

6.   Aspek Produk 

Evaluasi produk merupakan seluruh hasil dari rangkaian 

pembelajaran IPA pada anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar.  

Evaluasi ini merupakan hasil yang dicapai baik selama proses pembelajaran 

maupun pada akhir pembelajaran IPA.  Melalui evaluasi produk ini peneliti 

berupaka mengakomodasi informasi sebagai bentuk meyakinkan  dalam 

kondisi apa tujuan dicapai dan juga untuk menentukan apakah  prosedur dan 

metode yang diterapkan selama pembelajaran IPA mencapai tujuan sebaiknya 

Gambar 4. 16 Salah Seorang peserta didik Autis Yang Melarikan Diri dan 
Berusaha Membahayakan Dirinya 
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berhenti, dilakukan modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti 

sekarang. 

a. Tunantera 

Adapun hasil evaluasi produk pada pembelajaran IPA pada kelas VIII 

tunanetra dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: 

Tabel 4. 8 Indikator Penelitian Evaluasi Produk Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunanetra 

Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

Penilaian 
kompetensi 
berdasarkan 
Klasifikasi Tingkat 
kemampuan 
(Taksonomi Bloom)  

Penilaian berdasarkan 
Tingkat kemampuan 
(Taksonomi Bloom): 
● Ranah Kognitif 

peserta didik 

tunanetra terbatas 

pada ranah 

mengingat C1 

(Mengingat),  

● Untuk ranah Afektif 

terbatas pada 

Tingkat A1 

(menerima) 

● Ranah 

Psikomotorik 

terbatas pada 

tingkat P1 

(peniruan) 

 
Observasi, 

Dokumentasi, dan 
Wawancara 

Hasil Belajar ● Terdapat hasil 

belajar formatif dan 

sumatif dilakukan 

secara fleksibel. 

● Penilaian yang 

autentik 

mendorong n 

peserta didik 

mengkonstruksi, 

Wawancara 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

mengorganisasikan

, menganalisis, 

mensintesis, 

menafsirkan, 

menjelaskan, dan 

mengevaluasi 

berbagai informasi 

kemudian 

mengubahnya 

menjadi 

pengetahuan baru. 

 

Tingkat pemahaman 
Peserta didik 

Pemahaman peserta 

didik umumnya mudah 

mengerti penjelasan 

dari guru, walaupun 

mereka harus berfikir 

secara abstrak yang 

cukup menyulitkan 

mereka untuk 

menggambarkan 

informasi yang mereka 

peroleh. 

Observasi, 

Dokumentasi 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi pada pembelajaran IPA bagi 

peserta didik tunanetra memerlukan pendekatan khusus untuk 

mengakomodasi kebutuhan mereka. Dalam melihat indikator penelitian, 

penilaian kompetensi dilakukan peneliti berdasarkan klasifikasi Tingkat 

Kemampuan (Taksonomi Bloom). peserta didik tunanetra memiliki 

keterbatasan dalam ranah kognitif, terutama pada tingkat mengingat (C1). 

Ranah afektif terbatas pada tingkat menerima (A1), sementara ranah 

psikomotorik terbatas pada tingkat peniruan (P1). Berdasarkan wawancara 
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yang dilakukan bersama guru tunanetra di kelas VII diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 
“Kalau berdasarkan penilaian kompetensinya kami tidak 
menargetkan, kami umumnya hanya menargetkan mereka 
memahami dan mampu memikirkan materi serta 
mendeskripsikannya. Jika sampai ranah menganalisis sudah sangat 
sulit bagi mereka” 
 
Berdasarkan wawancara bersama guru tunanetra mengenai hasil 

belajar peserta didik tunanetra dievaluasi secara formatif dan sumatif dengan 

pendekatan yang fleksibel. Penilaian autentik menjadi pendorong utama, 

mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi, mengorganisir, 

menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi 

informasi. Pendekatan ini bertujuan mengubah informasi tersebut menjadi 

pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-

hari peserta didik tunanetra. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru 

tunanetra sebagai berikut: 

 

“Saya biasanya melakukan penilaian formatif melalui deskripsi 
pengalaman mereka, melalui penjelasan mereka saya bisa menggali 
pemahaman peserta didik secara lebih mendalam dan menilai sejauh 
mana peserta didik dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari. 
Begitupun penilaian sumatif mereka, saya lebih banyak menilai dari  
deskripsi pengalaman mereka” 
 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan, jika 

melihat tingkat pemahaman peserta didik menjadi fokus terpenting. Meskipun 

umumnya mudah untuk memahami penjelasan dari guru, peserta didik 
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tunanetra seringkali harus berfikir secara abstrak. Hal ini menciptakan 

tantangan tersendiri ketika mereka diminta untuk menggambarkan informasi 

yang mereka peroleh. Observasi dan dokumentasi yang saya lakukan. 

Secara umum, penilaian kompetensi peserta didik tunanetra 

difokuskan pada pemahaman dan deskripsi materi pembelajaran, bukan 

analisis. Proses penilaian, melibatkan metode formatif dan sumatif, bersifat 

fleksibel. Guru menggunakan penilaian autentik, terutama melalui deskripsi 

pengalaman  peserta didik, untuk mendorong konstruksi pengetahuan dan 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menitikberatkan 

pada pemahaman mendalam dan kemampuan peserta didik menerapkan 

konsep yang dipelajari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan ini 

memberikan gambaran komprehensif tentang pemahaman peserta didik 

tunanetra, sementara pengamatan di lapangan menyoroti tantangan peserta 

didik dalam berpikir abstrak. Kesimpulan ini mencerminkan evaluasi yang 

mempertimbangkan kondisi khusus peserta didik tunanetra, memberikan 

wawasan mendalam, dan menekankan aplikasi konsep dalam konteks 

kehidupan sehari-hari.  

b. Tunarungu 

Adapun hasil evaluasi produk pada pembelajaran IPA pada kelas VIII 

tunarungu dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini: 
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Tabel 4. 9 Indikator Penelitian Evaluasi Produk Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunarngu 

Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

Klasifikasi Tingkat 
kemampuan  

Penilaian berdasarkan 
Tingkat kemampuan 
(Taksonomi Bloom): 
● Ranah Kognitif 

terbatas pada level 

tertinggi yaitu C3 

(Mengaplikasikan), 

namun 2 anak yang 

berkebutuhan 

ganda hanya 

terbatas pada level 

mengingat (C1) 

● Ranah Afektif untuk 

level tertinggi 

berada di A2 

(Merson). 

Sedangkan 2 anak 

yang berkebutuhan 

tunaganda hanya 

terbatas di level A1 

(Menerima). 

● Ranah 

Psikomotorik untuk 

level tertinggi 

berada di P3 

(ketetapan), 

sedangkan untuk 

level terendah 

untuk peserta didik 

tuna ganda terbatas 

di P1 (Peniruan). 

 
Observasi, 

Dokumentasi, dan 
Wawancara 

Hasil Belajar ● Terdapat penilaian 

sumatif dan 

formatif dalam 

proses 

pembelajaran. 

Wawancara 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

● Penilaian berupa 

tulisan maupun 

proses Bahasa 

isyarat dengan 

menggunakan SIBI 

atau BISINDO. 

● Penilaian hasil 

belajar tidak 

membandingkan 

hasil belajar dengan 

peserta didik lain 

karena adanya 

kebutuhan khusus 

yang berbeda di 

dalam kelas 

walaupun di kelas 

tunarungu. 

Tingkat pemahaman 
Peserta didik 

Tingkat pemahaman 

pada peserta didik 

tunarungu yang cukup 

cerdas sangat cepat 

menangkap instruksi 

dan informasi dari guru. 

Namun, ada 2 peserta 

didik memiliki 

keterbatasan 

tunarungu+Tunagrahit

a sehingga cukup 

lambat menerima 

pembelajaran dan sulit 

menerima instruksi dari 

guru. 

Observasi, 

Dokumentasi 

 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi pada pembelajaran IPA bagi 

peserta didik tunarungu memerlukan pendekatan yang memperhatikan 

keterbatasan dan kebutuhan khusus mereka. Dalam melihat indikator 
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penelitian, klasifikasi tingkat kemampuan peserta didik tunarungu didasarkan 

pada Taksonomi Bloom. Ranah kognitif mereka terbatas pada level tertinggi, 

yaitu C3 (Mengaplikasikan). Namun, peserta didik berkebutuhan ganda hanya 

mampu mencapai level mengingat (C1). Ranah afektif pada level tertinggi 

berada di A2 (Merson), sedangkan peserta didik tuna ganda terbatas pada 

level menerima (A1). Ranah psikomotorik peserta didik tunarungu mencapai 

level tertinggi, yaitu P3 (Ketetapan), namun peserta didik tunaganda terbatas 

pada level peniruan (P1). Observasi, dokumentasi, dan wawancara menjadi 

sumber data yang mencerminkan keterampilan dan keterbatasan peserta 

didik dalam konteks pembelajaran IPA. Berdasarkan wawancara dengan guru 

tunanetra mengenai hasil belajar  peserta didiknya, diperoleh data sebagai 

berikut: 

 

“Pembelajaran IPA untuk peserta didik tunarungu memerlukan 
pendekatan khusus, memperhatikan keterbatasan mereka. Dalam 
penelitian ini, kami menggunakan dasar indikator batas mengetahui 
dan mendeskripsikan untuk mengklasifikasikan kemampuan  peserta 
didik. peserta didik tunarungu memiliki keterbatasan pada ranah 
kognitif dan afektif, karena mereka memang terbatas di komunikasi 
sehingga pengetahuannya  hanya terbatas  hal-hal dasar” 
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Berdasarkan observasi dan dokumentasi pada penilaian hasil belajar, 

terdapat penilaian sumatif dan formatif yang dilakukan dengan pendekatan 

yang berbeda. Penilaian dapat berupa tulisan maupun proses Bahasa Isyarat 

Indonesia (BISINDO) atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Uniknya, 

penilaian hasil belajar tidak membandingkan peserta didik satu dengan yang 

lain, mengingat adanya kebutuhan khusus yang beragam di dalam kelas, 

termasuk dalam kelas tunarungu. Pendekatan ini menekankan aspek 

individualitas dan memahami perbedaan peserta didik yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran. 

Tingkat pemahaman peserta didik menjadi sorotan utama. peserta 

didik tunarungu yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung 

sangat cepat dalam menangkap instruksi dan informasi dari guru. Namun, 

terdapat dua peserta didik dengan keterbatasan tunarungu dan tunagrahita, 

sehingga mereka cenderung lambat dalam menerima pembelajaran dan 

menghadapi kesulitan dalam menerima instruksi dari guru. Observasi dan 

dokumentasi menjadi alat yang efektif untuk memahami dan menilai tingkat 

 

Gambar 4. 17 Bersama Anak Tunarungu 
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pemahaman  peserta didik, yang berkisar dari tingkat yang sangat cepat 

hingga yang memerlukan pendekatan lebih intensif. 

Jika disimpulkan maka pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

bagi peserta didik tunarungu membutuhkan strategi khusus yang 

mempertimbangkan keterbatasan dalam komunikasi. Dalam konteks ini, 

penelitian ini menggunakan indikator batas mengetahui dan mendeskripsikan 

untuk mengklasifikasikan kemampuan peserta didik tunarungu. Penilaian 

hasil belajar melibatkan metode formatif dan sumatif, baik dengan 

menggunakan tulisan, Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), atau Sistem 

Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Pendekatan penilaian lebih menekankan 

aspek individualitas dan pemahaman perbedaan peserta didik dalam kelas 

tunarungu. Pemahaman peserta didik menjadi fokus utama, dengan peserta 

didik berkecerdasan tinggi menangkap instruksi dengan cepat, sementara 

peserta didik dengan keterbatasan tunarungu dan tunagrahita memerlukan 

pendekatan intensif. Observasi dan dokumentasi menjadi instrumen efektif 

dalam menilai dan memahami tingkat pemahaman peserta didik yang 

beragam di kelas tunarungu. 

 
c. Tunadaksa 

Adapun hasil evaluasi produk pada pembelajaran IPA pada kelas VIII 

tunadaksa dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini: 
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Tabel 4. 10 Indikator Penelitian Evaluasi Produk Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Tunadaksa 

Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

Klasifikasi Tingkat 
kemampuan  

Penilaian 
berdasarkan Tingkat 
kemampuan 
(Taksonomi Bloom): 
● Ranah Kognitif 

yang bisa 

mencapai Tingkat 

Menganalisis 

(C4),  

● Untuk ranah 

afektif bisa 

mencapai level 

menghargai (A3), 

Sedangkan  

● ranah 

psikomotorik 

terbatas pada 

level peniruan 

(P1) karena 

koordinasi dan 

control otot saraf 

tidak sempurna. 

 
Observasi, 

Dokumentasi, dan 
Wawancara 

Hasil Belajar ● Tes formatif dan 

sumatif tetap 

berjalan 

selayaknya 

namun proses 

pengumpulan 

informasi dan 

analisis 

dikumpulkan 

dalam bentuk 

teks/deskripsi 

verbal (melalui 

observasi) 

● Proses modifikasi 

pola pengambilan 

Wawancara 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

nilai berdasarkan 

seberapa jauh 

daya serap dan 

pencapaian 

tujuan. 

● Penilaian diambil 

berdasarkan 

kemampuan yang 

dapat dilakukan 

peserta didik 

tunadaksa. 

 

Tingkat pemahaman 
Peserta didik 

 peserta didik 

tunadaksa umumnya 

seperti anak normal 

lainnya hanya 

terbatas pada 

gerakan otot yang 

mereka miliki  

sehingga  mereka 

hanya terbatas di 

psikomotorik saja 

Observasi, 

Dokumentasi 

 

Pembelajaran IPA bagi peserta didik tunadaksa menuntut pendekatan 

khusus yang memperhatikan kondisi fisik dan kebutuhan motorik mereka. 

Klasifikasi tingkat kemampuan peserta didik tunadaksa didasarkan pada 

Taksonomi Bloom menunjukkan variasi dalam setiap ranah. Ranah kognitif 

mereka mencapai tingkat Menganalisis (C4), menunjukkan kemampuan untuk 

memahami dan menganalisis informasi lebih mendalam. Di ranah afektif, 

peserta didik bisa mencapai tingkat menghargai (A3), menunjukkan bahwa 

mereka mampu mengembangkan sikap positif dan menghargai nilai-nilai 
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sekitarnya. Namun, di ranah psikomotorik, keterbatasan koordinasi dan 

kontrol otot saraf membuat mereka terbatas pada level peniruan (P1).  

Penilaian hasil belajar pada peserta didik tunadaksa melibatkan 

penggunaan tes formatif dan sumatif dengan metode deskripsi verbal dan 

observasi. Modifikasi pola pengambilan nilai disesuaikan dengan kemampuan 

dan kondisi fisik  peserta didik, dengan penekanan pada pengembangan 

potensi yang sesuai. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk mendalam 

pemahaman terhadap perkembangan kemampuan dan kebutuhan peserta 

didik tunadaksa. Pendekatan penilaian yang fleksibel diterapkan oleh guru, di 

mana tes dapat disesuaikan dengan kondisi tangan peserta didik yang masih 

bergerak dengan baik. Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 

pemahaman peserta didik tunadaksa menjadi fokus utama dalam 

pembelajaran IPA, dengan pembatasan ekspresi psikomotorik yang diatasi 

melalui observasi dan dokumentasi. 

 
d. Tunagrahita 

Adapun hasil evaluasi produk pada pembelajaran IPA pada kelas VIII 

tunagrahita dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini: 

Tabel 4. 11 Indikator Penelitian Evaluasi Produk Pembelajaran IPA Kelas VIII 
C1 Tunagrahita 

Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

Klasifikasi Tingkat 
kemampuan  

Penilaian 
berdasarkan Tingkat 
kemampuan 
(Taksonomi Bloom): 

 
Observasi, 

Dokumentasi, dan 
Wawancara 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

● Ranah Kognitif 

hanya terbatas 

pada level C1 

(mengingat) 

● Ranah Afektif 

terbatas pada 

level A2 

(merespon) 

● Ranah 

Psikomotorik 

terbatas pada 

level P2 

(manipulasi) 

Hasil Belajar ● Skor penilaian 

adalah hasil 

kemajuan peserta 

didik yang 

dibandingkan 

dengan kriteria 

CPK. 

● Hasil penilaian 

formatif dan 

sumatif tidak 

dibandingkan 

dengan Skor 

peserta didik lain 

namun 

dibandingkan 

dengan 

penguasaan 

kompetensi. 

Wawancara 

Tingkat pemahaman 
Peserta didik 

Untuk tunagrahita 

ringan ada yang 

mampu menangkap 

pembelajaran 

walaupun sangat 

terbatas, sedangkan 

untuk tunagrahita 

Observasi, 

Dokumentasi 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

sedang dan berat 

beberapa peserta 

didik memang sangat 

sulit mengingat 

informasi dan serta 

instruksi guru. 

 

Pembelajaran IPA pada anak tunagrahita menuntut pendekatan yang 

memperhatikan tingkat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

mereka. Melalui klasifikasi tingkat kemampuan berdasarkan Taksonomi 

Bloom, dapat dilihat bahwa ranah kognitif peserta didik terbatas pada level C1 

(mengingat). Meskipun demikian, hasil observasi, dokumentasi, dan 

wawancara menunjukkan variasi dalam tingkat kemampuan afektif, yang 

terbatas pada level A2 (merespon), dan psikomotorik, yang terbatas pada level 

P2 (manipulasi). 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang terjadi dilapangan, 

proses penilaian hasil belajar melibatkan skor penilaian sebagai hasil 

kemajuan peserta didik yang dibandingkan dengan kriteria Capaian 

Pembelajaran Kompetensi (CPK). Penilaian formatif dan sumatif tidak hanya 

dibandingkan dengan skor peserta didik lain, tetapi lebih diutamakan 

dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. 

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah 

mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, tidak hanya 
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membandingkannya dengan prestasi peserta didik lain. Berdasarkan 

wawancara bersama guru diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

“Pada anak tunagrahita, kami juga menggunakan istilah sumatif dan 
formatif. Namun, kami tidak pernah membandingkan kemampuan 
antar  peserta didik. Kemampuan anak tunagrahita ini memang jauh 
dari rata-rata usia mereka, oleh karena itu, kami mengukur kemajuan 
mereka dengan membandingkan kriteria pencapaian pembelajaran 
yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terkadang nilai mereka 
tidak mencapai standar pencapaian pembelajaran karena anak 
tunagrahita cenderung mudah melupakan materi pembelajaran yang 
telah dipelajari. Hal ini disebabkan oleh daya ingat mereka yang 
sangat lemah, sehingga mereka tidak mampu mengingat hal-hal yang 
telah dipelajari”    
 
Berdasarkan observasi di lapangan diperoleh bahwa tingkat 

pemahaman peserta didik tunagrahita menunjukkan adanya variasi. 

Meskipun ada beberapa yang mampu menangkap pembelajaran meski dengan 

keterbatasan, peserta didik tunagrahita sedang dan berat menghadapi 

kesulitan dalam mengingat informasi dan mengikuti instruksi guru. Observasi 

dan dokumentasi menjadi alat yang efektif untuk memahami karakteristik 

setiap peserta didik dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat pemahaman mereka. 

Penelitian pada aspek produk ini menyimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA untuk anak tunagrahita memerlukan pendekatan yang memperhatikan 

tingkat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Proses 

penilaian hasil belajar melibatkan skor yang dibandingkan dengan kompetensi 

capaian pembelajaran, dengan penekanan pada penguasaan kompetensi yang 

dipersyaratkan. Guru menilai kemajuan peserta didik tanpa 
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membandingkannya dengan peserta didik lain karena kemampuan 

tunagrahita jauh dari rata-rata usia. Beberapa peserta didik menunjukkan 

kemampuan belajar yang cukup terbatas, sementara peserta didik tunagrahita 

sedang dan berat menghadapi kesulitan dalam mengingat informasi. 

Observasi dan dokumentasi di lapangan menjadi alat efektif untuk memahami 

karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. 

e. Autis 

Adapun hasil evaluasi produk pada pembelajaran IPA pada kelas VIII 

Autis dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini: 

Tabel 4. 12 Indikator penelitian Evaluasi Produk Pembelajaran IPA Kelas VIII 
Autis  

Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

Klasifikasi Tingkat 
kemampuan  

Penilaian 
berdasarkan Tingkat 
kemampuan 
(Taksonomi Bloom): 
● Ranah Kognitif 

hanya terbatas 

di level C1 

(Mengingat) 

● Ranah Afektif 

level tertinggi di 

level A1 

(Menerima) 

● Ranah 

Psikomotorik   

level tertinggi di   

P1 (Peniruan) 

namun untuk 

autis berat 

umumnya 

tingkat 

kemampuan 

 
Observasi, 

Dokumentasi, dan 
Wawancara 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

diabaikan 

karena kondisi 

tidak 

memungkinan 

dalam 

pembelajaran 

Hasil Belajar ● Penilaian pada 

materi 

pembelajaran 

hanya menjadi 

prasyarat dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

selanjutnya. 

● Tolok ukur 

keberhasilan 

pembelajaran 

jika kemampuan 

sudah bisa 

dikuasai oleh  

peserta didik, 

jika belum maka 

diadakan 

pengulangan 

program dan 

meninjau 

kebutuhan  

peserta didik 

● Untuk Autis 

berat tidak ada 

penilaian 

pembelajaran. 

Wawancara 

Tingkat pemahaman 
Peserta didik 

Tingkat pemahaman 

untuk autis berat 

tidak mencapai 

pemahaman yang 

diharapkan. 

Sedangkan autis 

Observasi, 

Dokumentasi 
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Indikator 
Penelitian 

Deskripsi 
 Aspek Yang diteliti 

Sumber Data 

ringan ada yang 

tingkat pemahaman 

nya kuat mengingat 

informasi dan 

instruksi guru 

 

Pembelajaran IPA bagi peserta didik autis menghadirkan tantangan 

tersendiri, terutama dalam klasifikasi tingkat kemampuan berdasarkan 

Taksonomi Bloom. Ranah kognitif peserta didik autis terbatas pada level C1 

(Mengingat), sementara ranah afektif mencapai level tertinggi di A1 

(Menerima). Untuk ranah psikomotorik, level tertinggi yang dapat dicapai 

adalah P1 (Peniruan), namun, terdapat catatan bahwa tingkat kemampuan 

autis berat sering diabaikan karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan 

untuk terlibat dalam pembelajaran aktif.  

Hasil belajar dalam konteks pembelajaran IPA bagi peserta didik autis 

menunjukkan bahwa penilaian materi pembelajaran menjadi prasyarat untuk 

melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Tolok ukur keberhasilan 

pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa kemampuan yang 

diajarkan telah dikuasai oleh  peserta didik. Jika masih ada kekurangan, maka 

program pembelajaran diulang, dan kebutuhan peserta didik ditinjau kembali. 

Pentingnya mendekati setiap peserta didik secara individual menjadi sorotan 

dalam memahami keberhasilan pembelajaran. Adapun hasil wawancara 

bersama guru autis ringan sebagai berikut: 
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“Secara akademik tes formatif dan sumatif tidak kami lakukan secara 
struktur seperti kelas lain, karena memang anak autis sulit untuk 
duduk tenang jika mereka masih bisa berkomunikasi dua arah. 
Namun tes formatif dan sumatif kadang kami lakukan dengan 
bertanya langsung” 
 

Berbeda dengan anak autis sedang, diperoleh wawancara bersama 

guru sebagai berikut: 

 
“Kalau di kelas ini memang akademik tidak perlu kami lakukan, 
karena untuk menulis saja mereka masih sangat sulit. Komunikasi dua 
arah kadang bisa terjadi namun sangat jarang. Sehingga patokan kami 
adalah bagaimana mereka meniru dan menunjukkan jenis hewan atau 
benda yang mereka pahami” 
  

Sedangkan, untuk autis berat diperoleh wawancara sebagai berikut: 

 

“Kami tidak bisa menilai mereka dari segi apapun, karena kami lebih 
layak disebut sebagai penjaga mereka agar mereka tidak menyakiti 
dirinya sendiri, orang lain dan membahayakan temannya yang lain. 
Anak autis berat cenderung tidak tahan di kelas, mereka umumnya 
hanya mau berlari dan mengganggu orang-orang” 

 

Tingkat pemahaman peserta didik autis menunjukkan variasi yang 

signifikan. Autis berat seringkali tidak mencapai tingkat pemahaman yang 

diharapkan, berbeda dengan autis sedang, yang terkadang bisa mengikuti 

instruksi   namun lebih banyak diam di kelas. Sementara beberapa peserta 

didik autis ringan mampu memahami informasi dan instruksi guru dengan 

baik. Observasi dan dokumentasi menjadi instrumen penting untuk melihat 

pola pemahaman setiap peserta didik dan merancang pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.  
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B. Pembahasan 

1. Evaluasi Konteks 

SLB Negeri 1 Makassar merupakan lembaga pendidikan inklusif yang 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik tingkat TK hingga SMA, 

termasuk bidang vokasinya yang mencakup 10 jenis keterampilan hidup anak 

luar biasa. Sekolah ini menaungi lima jenis kebutuhan khusus, yaitu tunanetra, 

tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan autis. Fasilitas belajar yang 

disediakan, seperti laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang ICT, 

memberikan dukungan yang baik bagi pembelajaran  peserta didik. 

Meskipun fasilitas belajar sangat lengkap, pemanfaatannya belum 

optimal. Kurangnya waktu untuk menggunakan fasilitas belajar, kendala 

dalam pengelolaan laboratorium, dan kurangnya pelatihan dalam penggunaan 

serta perawatan alat laboratorium menjadi hambatan utama. Terutama, 

pemanfaatan laboratorium IPA masih belum maksimal, dan perlu adanya 

upaya peningkatan dalam hal penggunaan dan perawatan fasilitas tersebut. 

Keterbatasan bidang ilmu guru menjadi permasalahan utama dalam 

pembelajaran IPA. Beberapa guru tidak berasal dari pendidikan khusus yang 

menjadi guru kelas, dan perubahan kurikulum menjadi guru kelas 

mengajarkan seluruh materi kepada  peserta didik. Hal ini menjadi kendala, 

mengingat perlu adanya keahlian khusus dalam mendidik anak berkebutuhan 

khusus. 

Pendanaan laboratorium IPA juga menjadi isu, karena lebih banyak 

dialihkan ke bidang vokasi untuk keterampilan anak berkebutuhan khusus. 
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Prioritas pendanaan yang kurang maksimal pada fasilitas belajar IPA menjadi 

tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Minimnya tenaga ahli 

dan pendanaan di laboratorium IPA menjadi banyak kendala di sekolah pada 

umumnya12. Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan melalui 

serangkaian tahapan, untuk pengontrolan dan inventaris sarana dan 

prasarana laboratorium memerlukan banyak biaya sehingga terkadang 

penggunaan dana tidak mencukupi, karena pengalihan ke kegiatan vokasi 

anak berkebutuhan khusus34. 

Perhatian serius perlu diberikan terhadap masalah status guru, di 

mana sebagian dari mereka masih berstatus honorer daerah dengan 

penggajian yang tidak rutin. Keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan 

guru memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan 

pelayanan pendidikan kepada  peserta didik5. Sikap profesionalisme guru 

 

1 Yulia Ayu Ningtyas. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Proses Pembelajaran Di MTs Yaketunis Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN 
Sunan Kalijaga). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27372/. (15 Desember 2023). 

2 Rika Ariyani. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di SLB Buah Hati Kota Jambi. Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban, 6(2), 109-
132. http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/239. (15 
Desember 2023). 

3 Taftikhul Ummu Sa’adah, dkk. (2022). Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam 
Pembelajaran di SLB Negeri 1 Lima Kaum. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (MANAPI), 1(2), 
59-68. (15 Desember 2023). 

4 Trie Yuliastuti. (2016). Evaluasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Luar 
Biasa Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). 
https://repository.upi.edu/26053/. (15 Desember 2023). 

5 Dedi setiawan. (2019). Pemberdayaan Guru dalam Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran di SLB. Indonesian Journal of Education Management & Administration Review, 
2(1), 177-182.https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemar/article/view/1820. (15 
Desember 2023). 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27372/
http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/239
https://repository.upi.edu/26053/
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tercermin secara luar biasa dalam proses pembelajaran di sekolah luar biasa, 

terutama dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus6. Guru tidak hanya 

berperan sebagai pengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar 

terhadap kesejahteraan fisik dan emosional  peserta didik. Meskipun upaya 

sekolah dalam memberdayakan guru sudah besar, peningkatan kompetensi 

guru memerlukan biaya yang signifikan, menjadi salah satu hambatan yang 

perlu diatasi7.  

Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi akar masalah, 

faktor pendukung, faktor penghambat kemudian analisis keberhasilannya 

dilakukan agar mampu menjawab berbagai masalah yang ada di lapangan, 

Sehingga lebih mudah digambarkan dan dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah 

ini: 

 

 

 

6Muh. Fajaruddin At Snan, dkk. (2020). Pengembangan keprofesian berkelanjutan 
bagi guru-guru di SLB Negeri Martapura. Jurnal Abdimas Mahakam, 4(1), 29-36. 
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam. (15 Desember 2023). 

7 Winda Oktarina. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru di SLB Permata Bunda Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. ENGGANG: Jurnal 
Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2(2), 240-250. https://e-
journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/4948. (15 Desember 2023). 

https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam
https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/4948
https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/4948
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Tabel 4. 13 Identifikasi akar masalah, faktor pendukung, faktor penghambat, 
serta analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan pembelajaran IPA di 

Sekolah Luar Biasa Pada Tingkat SMP 

No. 
Identifikasi 

Akar 
Masalah 

Faktor 
Pendukung 

Faktor 
Penghambat 

Analisis 
Keberhasilan 

Analisis 
Ketidak 

berhasilan 

1 

Kurangnya 
Fokus pada 

Pembelajaran 
IPA 

Penelitian 
Evaluasi 
konteks 

bertujuan 
menganalisis 
kebutuhan, 

sumber daya, 
dan peluang di 
SLB Negeri 1 

Makassar. 

Kurangnya 
waktu efektif 

dalam  
pembelajaran 

IPA di SLB 
khususnya di 

tingkatan SMP 

Evaluasi 
konteks 

memberikan 
panduan bagi 

pembuat 
kebijakan 

dalam 
menangani 

masalah  
pembelajaran 
IPA khususnya 

anak 
berkebutuhan 

khusus. 

Potensial 
kurangnya 

evaluasi 
mendalam 
pada aspek 

pembelajaran 
IPA khususnya 

anak 
berkebutuhan 
khusus pada 

tingkat 
pemerintah 

maupun 
kementerian 

2 

Tantangan 
dalam 

Mengelola 
Kebijakan 

Inklusif 

Pendekatan 
inklusif dalam 

penugasan 
guru dan staf 
sekolah untuk 

mengikuti 
pengembangan 

diri  

Potensi 
kesulitan 

dalam 
koordinasi 

dan integrasi 
peran serta 

keberagaman 
ketunaan di 

kelas. 

Komitmen 
tinggi 

terhadap 
pemberdayaan 

sumber daya 
manusia yang 

beragam. 

Potensi 
kesulitan 
mencapai 

tujuan 
pembelajaran 
inklusif yang 

konsisten 
karena 

keterbatasan 
waktu dan 

tenaga guru. 

3 

Keterbatasan 
Evaluasi 

Administratif 
dan 

Organisasi 
Sekolah 

administrasi 
dan organisasi 
sekolah sudah 

cukup 
mendukung 

Keterbatasan 
evaluasi 
terhadap 

aspek-aspek 
spesifik 

manajemen 
sekolah. 

Karena guru 
berperan 

ganda dalam 
menangani 

anak 
berkebutuhan 

khusus. 

kerjasama 
guru dalam 
peran nya 

sebagai guru 
dan  

administrasi 
sekolah yang 
saling jalan 
beriringan. 

administratif  
menjadi pokok 
masalah yang 

terkadang sulit 
dilakukan. 
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No. 
Identifikasi 

Akar 
Masalah 

Faktor 
Pendukung 

Faktor 
Penghambat 

Analisis 
Keberhasilan 

Analisis 
Ketidak 

berhasilan 

4 

Tantangan 
Mengelola 

Kebervariasa
n 

Karakteristik  
peserta didik 

komitmen  
prinsip 

pendidikan 
inklusif, 

pelatihan dan 
pengembangan 
guru, fasilitas 

dan sarana dan 
prasarana, 
program 

vokasi  peserta 
didik, 

keterlibatan 
orang tua dan 

guru dalam 
membangun 

dukungan 
pada anak,  

dan pola 
interaksi 

positif. 

Tantangan 
dalam 

mengelola 
keberagaman 
karakteristik  
peserta didik. 

Kurangnya 
dukungan 

keluarga dan 
pemerintah. 

Lingkungan 
inklusif yang 
mendukung 

perkembangan 
setiap  peserta 
didik dengan 

kebutuhan 
khusus. dalam 

karir dan 
kehidupannya. 

 Tantangan 
dalam 

mengelola 
keberagaman 
karakteristik  
peserta didik 

untuk 
pendekatan 

pembelajaran 
yang sesuai. 

5 

Tantangan 
dalam 

Pemanfaatan 
Laboratorium 

IPA 

terdapat 
laboratorium 

yang memadai 
dalam proses 
pembelajaran 
dan alat yang 
cukup  baik. 

Ketidakaktifan 
laboratorium 

IPA 
disebabkan 

oleh 
kurangnya 

pengetahuan 
guru kelas 

tendik dalam 
mengelolanya. 

Evaluasi 
kondisi fisik 

dan 
keberlanjutan 
infrastruktur 
pendukung 

pembelajaran 
bisa 

difungsikan 
dengan adanya 

guru khusus 
pembelajaran 
IPA di setiap 
jenjang dan 

setiap 
ketunaan yang 

berbeda. 

kurangnya 
guru 

pembelajaran 
IPA 

kekhususan 
yang menjadi 
pendamping 

guru kelas 
dalam 

mengajar 
maupun di 

laboratorium 

 
Jika melihat tabel 4.14 maka SLB Negeri 1 Makassar menghadapi 

tantangan utama dalam pembelajaran IPA, terutama di tingkat SMP, 

disebabkan oleh keterbatasan waktu efektif. Evaluasi konteks memberikan 

panduan bagi kebijakan yang mendukung pembelajaran IPA untuk anak 

berkebutuhan khusus. Tantangan dalam manajemen kebijakan inklusif 
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muncul karena kesulitan dalam koordinasi dan integrasi peran serta 

keberagaman ketunaan. Evaluasi administratif yang kurang mendalam, 

terutama dengan peran ganda guru, menjadi pokok masalah administratif 

yang sulit diatasi. Kendala dalam mengelola keberagaman karakteristik  

peserta didik dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan pemerintah yang 

kurang. Pemanfaatan laboratorium IPA terhambat oleh kurangnya 

pengetahuan guru kelas. Keterkaitan dari tantangan-tantangan ini menuntut 

pendekatan holistik untuk membangun lingkungan pembelajaran inklusif 

yang sukses.  

Sehingga berbagai permasalahan ini perlu penanganan dan perbaikan 

lebih lanjut, agar pemerintah khususnya kementerian pendidikan bisa melihat 

realitas yang ada bahwa pendanaan anak berkebutuhan khusus sangat 

banyak. Penambahan guru menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan 

dalam skema penerimaanya. 

2. Evaluasi Input  

Evaluasi input pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SLB 

Negeri 1 Makassar menitikberatkan pada aspek kurikulum, dengan kurikulum 

Merdeka menjadi fokus utama. Terdapat kejelasan dokumen seperti 

kurikulum, silabus, dan RPP pembelajaran IPA, memberikan gambaran rinci 

terkait pendekatan pembelajaran yang diimplementasikan di sekolah. 

Dokumen-dokumen ini menjadi dasar penting untuk memastikan 

pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan 

khusus. 
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Adapun analisis SWOT evaluasi aspek Input pada pembelajaran IPA 

bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar sebagai berikut 

Tabel 4. 14 Analisis SWOT  Aspek Input Program Pembelajaran IPA Anak 
Berkebutuhan Kusus di SLB Negeri 1 Makassar 

Aspek 
Evaluasi 

Penguatan 
(Strengths) 

Kelemahan 
(Weaknesses) 

Peluang 
(Opportunities) 

Ancaman 
(Threats) 

K
u

ri
k

u
lu

m
 Kejelasan 

dokumen 
kurikulum, 
silabus, dan 

RPP IPA. 

Keterbatasan 
dalam 

penerapan 
kurikulum 
Merdeka. 

Pengembangan 
kurikulum yang 

lebih inklusif dan 
adaptif. 

Perubahan 
kebijakan 
kurikulum 
yang dapat 

memengaruhi 
implementasi 

di SLB. 

B
ah

an
 A

ja
r 

Upaya 
diversifikasi 

sumber belajar 
termasuk buku 

paket, audio, 
dan video. 

Kendala terkait 
penggunaan 

media 
pembelajaran. 

Potensi 
pengembangan 
bahan ajar yang 
lebih interaktif 

dan inklusif. 

Keterbatasan 
anggaran 

untuk 
menghadirkan 

sumber 
belajar yang 

lebih canggih. 

D
an

a 
B

O
S Pengelolaan 

Dana BOS yang 
transparan dan 

efisien. 

Kecenderungan 
penggunaan 
dana lebih 

besar di bidang 
vokasional. 

Penyesuaian 
alokasi dana 

untuk prioritas 
fasilitas 

pembelajaran 
IPA. 

Potensi 
pemotongan 

anggaran 
pendidikan 

secara umum. 

K
o

m
p

et
en

si
 G

u
ru

 

Keberagaman 
dan tingkat 
pendidikan 
guru yang 
memadai. 

Kekurangan 
pengetahuan 

terkait 
pengelolaan 

laboratorium 
IPA. 

Pelatihan dan 
peningkatan 

kompetensi guru 
dalam 

pengajaran IPA. 

Keterbatasan 
akses guru 
terhadap 

pelatihan dan 
dukungan 

berkelanjutan. 

P
en

ga
ja

ra
n

 I
n

k
lu

si
f 

Komitmen 
terhadap 

pengajaran 
inklusif di SLB. 

Potensi 
dampak 
terhadap 

lingkungan 
belajar bagi 

peserta didik 
non-

berkebutuhan 
khusus. 

Kolaborasi 
pendidik reguler 

dan khusus 
untuk 

mendukung 
lingkungan 

inklusif. 

Kesulitan 
mengatasi 

tantangan dan 
keterbatasan 
pengajaran 

inklusif. 
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Aspek 
Evaluasi 

Penguatan 
(Strengths) 

Kelemahan 
(Weaknesses) 

Peluang 
(Opportunities) 

Ancaman 
(Threats) 

K
et

er
se

d
ia

an
 S

u
m

b
er

 D
ay

a 

Ketersediaan 
sumber daya 

yang terbatas. 

Potensi 
kesulitan 

mendukung 
teknologi 

khusus dan 
kurikulum 

yang 
disesuaikan. 

Peningkatan 
dukungan 

finansial dan 
akses terhadap 

sumber daya 
tambahan. 

Tantangan 
mendapatkan 

dukungan 
finansial yang 

memadai. 

 

Penemuan ini juga terlihat pada bahan ajar, evaluasi mencermati 

upaya sekolah dalam mendiversifikasi sumber belajar, termasuk buku paket, 

materi audio, dan video. Meskipun terdapat beberapa kendala terkait 

penggunaan media pembelajaran, langkah untuk menghadirkan variasi dalam 

sumber belajar menunjukkan tekad sekolah dalam memberikan pengalaman 

belajar yang beragam bagi  peserta didik. Ini mencerminkan komitmen 

sekolah terhadap pembelajaran inklusif yang mampu menjangkau peserta 

didik dengan kebutuhan khusus. 

Evaluasi dana menyoroti pengelolaan Dana BOS yang transparan dan 

efisien, meskipun ada kecenderungan penggunaan dana yang lebih besar di 

bidang vokasi daripada di laboratorium IPA. Pengelolaan dana yang tepat dan 

penyesuaian alokasi untuk memprioritaskan fasilitas pembelajaran IPA 

menjadi fokus perbaikan. Evaluasi terhadap kompetensi guru menunjukkan 

keberagaman dan tingkat pendidikan yang memadai. Namun, perlu 

diperhatikan bahwa terdapat kekurangan dalam pengetahuan mereka terkait 

pengelolaan laboratorium IPA, sehingga peningkatan kompetensi guru 
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diperlukan untuk memastikan pembelajaran IPA yang berkualitas di 

lingkungan sekolah inklusif ini. 

Meskipun pengajaran inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

sangatlah penting, namun penting untuk menyadari potensi tantangan dan 

keterbatasan yang terkait dengan pendekatan ini. Salah satu kekhawatiran 

utama adalah potensi dampak terhadap lingkungan belajar secara 

keseluruhan bagi semua  peserta didik di SLB Negeri 1 Makassar. Meskipun 

tujuan pengajaran inklusif adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

semua  peserta didik, termasuk  peserta didik berkebutuhan khusus, beberapa 

pihak berpendapat bahwa perhatian dan sumber daya individual yang 

diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus dapat mengurangi pengalaman 

belajar  peserta didik lain di kelas di SLB tersebut. Ketidakseimbangan 

perhatian ini dapat menyebabkan kurang efektifnya lingkungan belajar bagi 

sebagian besar  peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus. 

Selain itu, keberhasilan penerapan pengajaran inklusif di SLB Negeri 

1 Makassar mengharuskan para pendidik untuk memiliki pelatihan khusus 

dalam pendidikan khusus. Namun, tidak semua guru di SLB Negeri 1 Makassar 

memiliki akses terhadap dukungan dan pelatihan berkelanjutan untuk 

menerapkan metode pengajaran inklusif secara efektif. Tanpa pelatihan dan 

sumber daya yang diperlukan, guru di SLB Negeri 1 Makassar akan kesulitan 

memenuhi kebutuhan  peserta didik berkebutuhan khusus dan tanpa 

kebutuhan khusus secara efektif, sehingga berpotensi menimbulkan 

kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diberikan. 
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Selain itu, penggunaan teknologi khusus dan kurikulum yang 

disesuaikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar 

mungkin memerlukan investasi finansial yang besar. Sekolah dengan sumber 

daya yang terbatas di SLB Negeri 1 Makassar mungkin menghadapi tantangan 

dalam mendukung sepenuhnya metode pengajaran inklusif ini, yang 

berpotensi mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di berbagai lembaga pendidikan. 

Meskipun tujuan di balik pengajaran inklusif di SLB Negeri 1 Makassar 

adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, penting untuk 

mempertimbangkan secara hati-hati potensi tantangan dan keterbatasan 

untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan semua  peserta didik di SLB 

tersebut terpenuhi secara efektif. Sangat penting bagi para pendidik dan 

pembuat kebijakan di SLB Negeri 1 Makassar untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini dan berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif 

yang secara efektif memenuhi kebutuhan semua  peserta didik, termasuk 

mereka yang berkebutuhan khusus di SLB tersebut. Upaya kolaboratif antara 

pendidik, orang tua, dan spesialis di bidang pendidikan khusus sangat penting 

dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa setiap anak di SLB 

Negeri 1 Makassar menerima dukungan dan sumber daya yang diperlukan 

untuk berhasil dalam perjalanan pendidikan mereka. 

Demi menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang efektif, 

penting untuk menilai keterampilan guru dalam mengajar anak berkebutuhan 
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khusus, yang merupakan hal krusial8. Penilaian tersebut memungkinkan 

evaluasi terhadap kemampuan guru dalam memahami kebutuhan individual  

peserta didik, menyusun strategi pengajaran yang sesuai, dan menerapkan 

metode evaluasi mendukung perkembangan anak9. Studi literatur 

menunjukkan bahwa penilaian keterampilan guru dapat membantu 

mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus dalam aspek 

pembelajaran kognitif, fisik, sosial, dan emosional10. 

Penilaian keterampilan oleh guru, terutama dalam pembelajaran IPA, 

menghadapi kesulitan di SLB karena jarang atau bahkan tidak pernah 

dilakukan praktikum11. Mata pelajaran IPA memerlukan visualisasi dan 

pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran non-vokasional 

lainnya sehingga diperlukan guru yang memang ahli dibidangnya. Media 

pembelajaran IPA di sekolah luar biasa sangat terbatas dan kadang-kadang 

rusak12. Penerapan kurikulum belum optimal karena kendala utama terletak 

 
8Endang Danial, dkk. 2020. "Education for All Citizens" Proceedings of the 2nd 

Annual Civic Education Conference (ACEC 2019). https://doi.org 
/10.2991/assehr.k.200320.094 . (20 Januari 2023) 

9 Erlin Mulyadi & Asal Wahyuni,. 2017. "Policy of Inclusive Education for Education 
for All in Indonesia" Policy and governance review 1 (3):201-201. https:// 
doi.org/10.30589/pgr.v1i3.57. (20 Januari 2023). 

10 Putu Ujianti Rahayu,. 2021. "The Implementation of Inclusive Education 
Program for Early Childhood" Advances in social science, education and humanities research. 
https://doi.org/10.2991/assehr.k.210407.233. (20 Januari 2023). 

11 Indri Nurwahidah .(2017). Penggunaan asesmen pembelajaran IPA bagi 
peserta didik visual impairment di SLB Jawa Tengah. JAVA (Jurnal Pendidikan IPA Veteran), 
1(1), 39-50.  https://doi.org/10.31331/jipva.v1i1.517. (15  Desember 2023) 

12 Yeni Widiyawati . (2017). Pemanfaatan Media Pembelajaran Ipa Bagi Peserta 
Didik Dengan Visual Impairment Di Slb. JAVA (Jurnal Pendidikan IPA Veteran), 1(1), 9-23. 
https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jipva/article/view/510. (15 Desember 2023). 

https://doi.org/
https://doi.org/10.2991/assehr.k.210407.233
https://doi.org/10.31331/jipva.v1i1.517
https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jipva/article/view/510
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pada banyaknya guru yang kesulitan dalam mendampingi peserta didik di 

hampir semua sekolah luar biasa13. 

Oleh karena itu, evaluasi input ini dapat dilanjutkan dengan beberapa 

perbaikan. Pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya terbatas pada lulusan 

pendidikan khusus; pertimbangan terhadap lulusan pendidikan lainnya, 

terutama dalam bidang sains, perlu diperhitungkan. Penambahan guru dengan 

kekhususan ini dianggap penting untuk memastikan kolaborasi pembelajaran 

IPA di sekolah berjalan lancar tanpa memberatkan tugas guru kelas yang harus 

mengajar sambil mendampingi  peserta didik. Universitas yang menghasilkan 

lulusan guru perlu mempertimbangkan penambahan mata kuliah kekhususan 

agar calon guru siap ditempatkan di sekolah luar biasa atau minimal mampu 

mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 

Penilaian keterampilan guru juga memungkinkan evaluasi terhadap 

kemampuan guru dalam menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan 

alat bantu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 

Dengan demikian, penilaian ini menjadi dasar pengembangan program 

pelatihan dan dukungan untuk guru agar mampu memberikan pendidikan 

inklusif yang berkualitas. Pada tingkat praktis, penilaian keterampilan guru 

dapat mengarah pada identifikasi kebutuhan pelatihan tambahan dan 

 
13 Aries Munandar. (2015). Manajemen Peningkatan Profesionalisme Guru Ipa Di 

Slb A Yaketunis Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA). 
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/ BAB%20I% 2C%20V% 2C%20 DAFTAR 
%20 PUSTAKA.pdf. (15 Desember 2023) 

 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17561/1/%20BAB%20I%25%202C%20V%25%202C%20DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
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pengembangan profesional. Dengan menemukan area yang perlu 

ditingkatkan, sekolah dan lembaga pelatihan dapat menyusun program 

pelatihan yang relevan dan mendukung upaya penguatan keterampilan para 

pendidik dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. 

Pentingnya penilaian keterampilan guru dalam mengajar anak 

berkebutuhan khusus, kolaborasi antara pendidik reguler dan pendidik 

khusus juga menjadi krusial. Evaluasi terhadap kemampuan kolaborasi antara 

pendidik serta implementasi praktik pengajaran inklusif dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai sejauh mana integrasi kurikulum dan metode 

pengajaran yang mendukung lingkungan pembelajaran inklusif. Dalam 

penilaian anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa, terdapat beberapa 

proses yang umum. 

3. Evaluasi Proses 

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek proses pembelajaran IPA di 

SLB Negeri 1 Makassar pada tingkat SMP kelas VIII terkait evaluasi proses 

pembelajaran IPA, terlihat variasi metode pengajaran yang diterapkan oleh 

guru di kelas. Sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, terdapat dua jenis 

guru, yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru kelas berperan sebagai 

pendamping peserta didik di kelas, sementara mata pelajaran diajarkan oleh 

guru mata pelajaran yang memiliki keahlian khusus.  

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

lapangan maka, banyak perbedaan pola mengajar guru tergantung ketunaan 

yang mereka dampingi. Namun dari berbagai perbedaan teridentifikasi pola 
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yang sama dari guru yang menjadi guru kelas mereka, hal tersebut tergambar 

pada gambar 4.18 dibawah ini: 

 

Gambar 4. 18  Persamaan dan Perbedaan Proses Pembelajaran IPA Anak 
Berkebutuhan Khusus 
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Berdasarkan gambar 4.18 diatas maka jika melihat keadaan peserta 

didik tunanetra di lapangan yang mampu menjelaskan dengan cermat terkait 

identifikasi pembelajaran IPA. meskipun mereka tidak memiliki kemampuan 

penglihatan. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan guru 

memberikan konfirmasi bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada peserta 

didik tunanetra dipertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan 

mereka, seringkali dengan dukungan dari pendamping atau orang di 

sekitarnya. Pemahaman ini menunjukkan adanya pendekatan inklusif yang 

diterapkan dalam memberikan tugas kepada peserta didik tunanetra, dengan 

mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan mereka dalam proses 

pembelajaran. 

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun indikator keberhasilan 

peserta didik tunanetra mungkin berbeda, pembelajaran berbasis pengalaman 

membuktikan membantu mereka berinteraksi lebih efektif dengan lingkungan 

sekitar. Pendekatan pembelajaran ini memberikan peserta didik tunanetra 

pengalaman langsung dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan 

keterampilan interaksi dengan dunia sekitar, meskipun keterbatasan 

penglihatan yang dimiliki. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang 

mengedepankan pengalaman praktis dapat dianggap sebagai strategi efektif 

dalam mendukung perkembangan peserta didik tunanetra. 

Pada evaluasi konteks ini, peran guru dan pendamping sangat penting 

dalam memberikan dukungan kepada peserta didik tunanetra. Dengan 

memahami kebutuhan dan potensi peserta didik, guru dapat merancang 
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tugas-tugas yang sesuai dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. 

Kerjasama orang di sekitarnya juga menjadi faktor kunci dalam memastikan 

peserta didik tunanetra dapat mengakses pembelajaran dengan maksimal.  

Lain halnya dengan pelaksanaan pembelajaran IPA pada kelas 

tunarungu menitikberatkan pada konsep pengetahuan praktis IPA, dengan 

menggunakan contoh langsung yang merangsang indra peraba dan 

penciuman. Penggunaan media pembelajaran cenderung lebih fokus pada 

contoh langsung yang relevan, sedangkan perpustakaan dan laboratorium 

kurang dimanfaatkan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pendekatan 

pembelajaran berbasis pengalaman praktis menjadi kunci dalam 

menghadirkan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik 

tunarungu. 

Penelitian ini menggambarkan secara jelas strategi pembelajaran 

yang digunakan dan tantangan yang dihadapi di kelas tunarungu. Evaluasi 

capaian pembelajaran menunjukkan variasi fase perkembangan  peserta didik, 

dengan peserta didik ketunaan ganda menjadi tantangan utama yang 

memerlukan pendampingan khusus dan dapat menunjukkan reaksi tantrum. 

Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas pembelajaran di kelas 

tunarungu, mengingat perlu adanya pendekatan yang responsif terhadap 

kebutuhan individu setiap  peserta didik 

Berbeda dengan pembelajaran peserta didik tunadaksa di SLB Negeri 

1 Makassar mendemonstrasikan variasi pada tingkat pemahaman dan 

kesiapan peserta didik dalam kurikulum khusus, terutama pada fase D dan 
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fase B. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik tunadaksa 

menunjukkan sejumlah tingkat kemampuan kritis, logis, dan pemecahan 

masalah yang beragam. Guru, sebagaimana dibahas dalam wawancara, 

memberikan fokus khusus terhadap peserta didik tunaganda yang 

menghadapi tantangan sosial dan kondisi autis ringan, menggambarkan 

kompleksitas kebutuhan individual peserta didik dalam konteks pembelajaran 

IPA. 

Penelitian ini menyoroti efektivitas penggunaan media pembelajaran 

seperti audiovisual dan media konkrit, yang dapat memperkaya pemahaman 

konsep-konsep IPA oleh peserta didik tunadaksa. Meskipun demikian, 

keterbatasan akses ke fasilitas belajar seperti perpustakaan dan laboratorium 

menjadi isu penting yang perlu dicermati. Penerapan tugas rumah yang 

disesuaikan dengan kondisi  peserta didik, mencerminkan praktik penyidikan 

dan presentasi mandiri, menunjukkan langkah positif dalam konteks 

pembelajaran IPA peserta didik tunadaksa.  

Hal unik juga terlihat pada anak tunagrahita, keterlambatan 

sensomotorik, perilaku unik, dan kecenderungan mudah marah menjadi aspek 

yang memperumit proses pembelajaran bagi  peserta didik. Temuan ini 

menegaskan pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih disesuaikan 

dan responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik tunagrahita, 

termasuk strategi untuk mengatasi tantangan khusus yang mungkin muncul 

selama proses belajar-mengajar. 
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Pendekatan pembelajaran yang diadopsi di kelas tunagrahita mirip 

dengan metode yang digunakan di Sekolah Dasar, dengan fokus pada 

pengenalan lingkungan sekitar. Hal ini menyoroti kebutuhan akan variasi 

pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang dapat 

mempertimbangkan karakteristik unik dan kebutuhan individual peserta 

didik tunagrahita. Penggunaan panca indera dan media visual menjadi efektif 

dalam mendukung proses belajar, sedangkan kurangnya pemanfaatan fasilitas 

seperti perpustakaan dan laboratorium menunjukkan perlunya peningkatan 

akses dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran. 

Terkait dengan pemberian tugas, temuan menunjukkan bahwa 

peserta didik jarang diberi tugas, karena mereka lebih suka bermain. 

Meskipun suasana kelas mencerminkan upaya guru dalam menciptakan 

lingkungan interaktif yang menyenangkan, tantangan ini memberikan indikasi 

perlunya eksplorasi strategi pembelajaran yang lebih terintegrasi dan 

berbasis permainan untuk meningkatkan partisipasi dan minat peserta didik 

dalam proses pembelajaran IPA. Keseluruhan, hasil evaluasi ini memberikan 

landasan penting untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum serta 

strategi pembelajaran yang lebih efektif di kelas tunagrahita di SLB Negeri 1 

Makassar. 

Evaluasi aspek proses yang sifatnya lebih berat terjadi di kelas autis. 

Serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan, terutama dalam 

konteks pembelajaran IPA, pada anak-anak autis berat menghadapi berbagai 

hambatan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan 
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dalam melibatkan aspek akademik disebabkan oleh prioritas tinggi terhadap 

pengawasan terhadap anak-anak autis berat. Fokus pada pengawasan ini 

menjadi dominan, sehingga menghambat pengembangan aspek akademik 

pada anak-anak tersebut. 

Penting untuk memahami bahwa tingkat keparahan autisme berat 

memberikan tantangan tersendiri dalam konteks pembelajaran. Proses 

pembelajaran menjadi terhambat karena kebutuhan khusus dalam 

pengawasan dan penanganan perilaku anak-anak autis berat membutuhkan 

perhatian lebih. Dalam konteks ini, pengelolaan kelas dan pengembangan 

aspek akademik perlu diselaraskan untuk mencapai keseimbangan yang 

optimal antara pengawasan dan pencapaian akademik pada anak-anak 

tersebut. Perlunya guru tambahan dalam menangani peserta didik autis 

menjadi pokok fokus utama dalam pembelajaran sehingga perlu di 

pertimbangkan lebih lanjut. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil 

penelitian aspek proses ini berhubungan dengan aktivitas mental, visual, 

motorik, dan emosional anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran1415. 

Guru kelas memiliki tanggung jawab luar biasa dalam menyusun materi secara 

 

14 Salamah Agung, Dkk. (2022). Tantangan guru sekolah luar biasa pada pembelajaran 
ipa di abad 21. Jurnal ALOTROP, 6(1), 43-52. https://doi.org/10.33369/alo.v6i1.21089. (18 
Desember  2023). 

15 Herlina, dkk. (2020). Pengenalan Sains Bidang Kimia melalui Eksperimen 
Sederhana Sebagai Alternatif Solusi Peningkatan Konsentrasi Anak Berkebutuhan Khusus. 
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 3(1). https:// rpp ipa.unram. ac.id/ 
index.php/jpmpi/article/view/441. (18 Desember  2023). 
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terperinci sesuai dengan kebutuhan  peserta didik16. Kendala utama dalam 

proses pembelajaran muncul dari penggunaan laboratorium IPA, di mana 

anak-anak berkebutuhan khusus seringkali memerlukan pendampingan guru 

kelas. Namun, masalahnya adalah sebagian besar guru kelas tidak memahami 

cara menggunakan laboratorium tersebut17. 

Oleh karena itu, kendala yang dihadapi guru kelas SMP luar biasa 

dalam mengajar memberikan dasar untuk peningkatan program 

pembelajaran IPA dengan perbaikan struktural. Kolaborasi antara guru kelas 

dan guru pembimbing khusus IPA diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Guru kelas dapat bekerja sama dengan guru pembimbing 

khusus IPA dalam menjelaskan pelajaran dan memberikan bimbingan 

tambahan kepada peserta didik yang kesulitan memahami materi. Selain itu, 

revitalisasi laboratorium juga dianggap sebagai upaya efektif untuk 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam pembelajaran 

IPA di lingkungan laboratorium. 

 

4. Evaluasi Produk 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada aspek evaluasi produk 

maka Secara keseluruhan, penelitian ini mengeksplorasi metode penilaian 

 

16 Ferbrita Ardianingsih, dkk. (2017). Peran guru dalam implementasi Kurikulum 
2013 pendidikan khusus pada SLB di Sidoarjo. JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik, 2(1), 
21-30. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/917 . (18 Desember  2023). 

17 Yeni Widiyawati (2017). Pemanfaatan Media Pembelajaran Ipa Bagi Peserta Didik 

Dengan Visual Impairment Di Slb. JAVA (Jurnal Pendidikan IPA Veteran), 1(1), 9-23. https://e-
journal.ivet.ac.id/index.php/jipva/article/view/510. (18 Desember  2023). 

https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/917
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kompetensi peserta didik di SLB Negeri 1 Makassar pada tingkatan SMP kelas 

VIII. Jika melihat hasil evaluasi produk pada peserta didik tunanetra dengan 

fokus utama pada pemahaman dan deskripsi materi pembelajaran, 

mengabaikan unsur analisis. Proses penilaian terdiri dari metode formatif dan 

sumatif yang dirancang secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dan 

keterbatasan peserta didik tunanetra. Guru menggunakan penilaian autentik, 

terutama melalui deskripsi pengalaman  peserta didik, untuk mendorong 

konstruksi pengetahuan dan aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-

hari. 

Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pendekatan penilaian 

ini memberikan gambaran komprehensif tentang pemahaman peserta didik 

tunanetra, tetapi pengamatan di lapangan juga menyoroti tantangan mereka 

dalam berpikir abstrak. Evaluasi ini mencerminkan usaha untuk 

mempertimbangkan kondisi khusus peserta didik tunanetra, memberikan 

wawasan mendalam tentang pemahaman mereka, dan menekankan aplikasi 

konsep dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penilaian yang fleksibel dan 

autentik menjadi kunci dalam membantu peserta didik tunanetra mencapai 

pemahaman yang maksimal dalam pembelajaran. Selanjutnya, penelitian ini 

memberikan kontribusi pada pengembangan pendekatan penilaian yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik tunanetra dalam 

konteks pembelajaran inklusif. 

Berbeda dengan dinamika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) untuk peserta didik tunarungu dengan fokus pada strategi khusus yang 
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mempertimbangkan keterbatasan dalam komunikasi. Pada penelitian ini, 

indikator batas mengetahui dan mendeskripsikan digunakan untuk 

mengklasifikasikan kemampuan peserta didik tunarungu. Hasil penilaian 

menunjukkan bahwa metode formatif dan sumatif diterapkan dengan 

menggunakan berbagai media, termasuk tulisan, Bahasa Isyarat Indonesia 

(BISINDO), dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). 

Pendekatan penilaian dalam konteks kelas tunarungu lebih 

menekankan aspek individualitas dan pemahaman perbedaan  peserta didik. 

Hasil penelitian menggarisbawahi bahwa pemahaman peserta didik menjadi 

fokus utama, dengan peserta didik berkecerdasan tinggi mampu menangkap 

instruksi secara cepat. Sementara itu, peserta didik dengan keterbatasan 

tunarungu dan tunagrahita membutuhkan pendekatan pembelajaran yang 

lebih intensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan 

peserta didik tunarungu dalam konteks pembelajaran inklusif. 

Oleh karena itu ketika menilai dan memahami tingkat pemahaman 

peserta didik yang beragam di kelas tunarungu.  Keterbatasan guru dalam 

mengajar IPA, keterbatasan peserta didik dalam memahami bahasa isyarat 

SIBI menjadi kendala yang cukup besar dalam menilai formatif maupun 

sumatif sehingga memang penyebaran pengetahuan tidak efektif secara 

menyeluruh kepada peserta didik tunarungu. 

Lain halnya pada aspek produk proses penilaian hasil belajar pada 

peserta didik tunadaksa, khususnya dalam konteks pembelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Alam (IPA). Metode penilaian yang digunakan melibatkan tes 

formatif dan sumatif, dengan penerapan deskripsi verbal dan observasi 

sebagai instrumen utama. Guru memodifikasi pola pengambilan nilai dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan kondisi fisik  peserta didik, dengan 

penekanan pada pengembangan potensi yang sesuai dengan karakteristik 

individu. 

 Keadaan peserta didik tidak memungkinkan untuk dinilai sama rata, 

guru menerapkan pendekatan penilaian yang fleksibel, memungkinkan 

adaptasi tes sesuai dengan kondisi tangan peserta didik yang masih memiliki 

kemampuan gerak yang baik. Kesimpulan dari hasil wawancara menegaskan 

bahwa pemahaman peserta didik tunadaksa menjadi fokus utama dalam 

pembelajaran IPA, dengan pembatasan ekspresi psikomotorik yang berhasil 

diatasi melalui observasi dan dokumentasi. Guru tidak hanya fokus menilai 

namun berperan sebagai perawat di kelas jika terjadi keadaan fisik yang cukup 

terdesak di kelas. 

Berbeda dengan aspek produk pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) untuk anak tunagrahita memerlukan pendekatan khusus yang 

mempertimbangkan tingkat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

mereka. Proses penilaian hasil belajar melibatkan skor yang dibandingkan 

dengan kompetensi capaian pembelajaran, dengan fokus pada penguasaan 

kompetensi yang dipersyaratkan. Guru menilai kemajuan peserta didik tanpa 

membandingkannya dengan peserta didik lain, mengingat kemampuan 

tunagrahita jauh dari rata-rata usia. 
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Tingkat kemampuan belajar peserta didik tunagrahita menunjukkan 

variasi yang signifikan, di mana beberapa peserta didik menunjukkan 

kemampuan belajar yang terbatas. Selain itu, peserta didik tunagrahita sedang 

dan berat menghadapi kesulitan dalam mengingat informasi. Observasi dan 

dokumentasi di lapangan menjadi alat yang efektif untuk memahami 

karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Pendekatan penilaian yang 

dilakukan guru secara individual dan tidak membandingkan peserta didik satu 

sama lain menegaskan perlunya pendekatan responsif yang memahami 

keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik tunagrahita. Sebagai 

hasilnya, pendekatan penilaian yang responsif dan individual dapat 

membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung 

perkembangan setiap peserta didik tunagrahita dalam memahami konsep-

konsep IPA 

Tingkat tersulit dalam aspek produk pembelajaran IPA di SLB Negeri 

1 Makassar khususnya pada Tingkat SMP kelas VIII terdapat pada pemahaman 

peserta didik autis, penelitian ini mengamati variasi yang signifikan. peserta 

didik autis berat cenderung tidak mencapai tingkat pemahaman yang 

diharapkan, menunjukkan adanya tantangan dalam mengakses materi 

pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik autis sedang kadang-kadang dapat 

mengikuti instruksi, tetapi lebih sering terlihat pasif atau diam di kelas. Di sisi 

lain, peserta didik autis ringan menunjukkan kemampuan yang lebih baik 

dalam memahami informasi dan instruksi dari guru. 
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Cara guru memahami pola pemahaman setiap  peserta didik, 

pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa setiap  

peserta didik, terlepas dari tingkat keparahan autisme, dapat mengakses dan 

memahami materi pembelajaran dengan efektif. Pemahaman mendalam 

terhadap karakteristik dan kebutuhan individu peserta didik autis melalui 

observasi menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang inklusif dan mendukung perkembangan mereka. Guru cukup mengalami 

kesulitan dalam mendampingi anak autis yang berada di kelas mereka 

sehingga memang perlu ada pendamping di kelas agar guru mampu fokus 

mengambangkan kemampuan anak autis dikelas. 

Hasil evaluasi seluruh aspek produk pada pembelajaran IPA untuk 

anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Makassar, khususnya di tingkat 

SMP kelas VIII, menunjukkan variasi yang signifikan dalam penilaian peserta 

didik pada tes sumatif dan formatif. Penilaian tersebut sangat dipengaruhi 

oleh kondisi dan situasi individu peserta didik di kelas. Kendala utama dalam 

pelaksanaan penilaian ini melibatkan kurangnya efektivitas dalam 

kemampuan mengajar IPA oleh guru, yang cenderung terfokus pada 

pengalaman dan kemampuan dasar  peserta didik. Hal ini menjadi lebih kritis 

dalam konteks guru kelas tunadaksa dan autis berat, yang membutuhkan 

penanganan khusus dan kesiapan mental yang tinggi. Sebagai akibatnya, 

penilaian pembelajaran IPA tidak mencapai standar yang diharapkan, dan 

peningkatan kualitas pengajaran perlu menjadi fokus perhatian.   
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Berdasarkan berbagai temuan lapangan, peneliti berhasil 

mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan guru 

terhadap peserta didik dengan ketunaan yang beragam. Peneliti memahami 

cara guru melakukan proses pendekatan dan fokus penilaian dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi anak berkebutuhan khusus, 

serta hasil penilaian belajar yang dihasilkan untuk peserta didik.  

Secara kolektif, hampir semua guru menunjukkan kreativitas dalam 

mengajar dan menangani anak berkebutuhan khusus, meskipun mereka 

memiliki keterbatasan tenaga dan kemampuan yang cukup. Gambaran ini 

kemudian  dijelaskan melalui Gambar 4.19, yang mengilustrasikan keterkaitan 

antara pendekatan dan fokus penilaian terhadap hasil belajar dibawah ini: 

Gambar 4. 19 Keterkaitan Antara Pendekatan Dan Fokus Penilaian Terhadap 
Hasil Belajar 
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Apabila merujuk pada gambar 4.18 di atas, selama pelaksanaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas, terdapat dua langkah 

yang dilakukan oleh guru, yaitu melalui pendekatan dan penentuan fokus 

penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam penilaian  peserta didik tunanetra, 

guru menggunakan observasi untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta 

didik terhadap pembelajaran, baik melalui pendengaran maupun pengalaman, 

serta kemampuan mereka dalam mendeskripsikannya. Guru memusatkan 

penilaian pada interaksi dan keaktifan peserta didik sebagai dasar penilaian 

hasil belajar. 

Berbeda dengan peserta didik tunadaksa, pendekatannya mengikuti 

respon motorik yang masih berfungsi dan kemampuan peserta didik dalam 

mendeskripsikan pengetahuan dari segala aspek. Guru memfokuskan 

penilaian pada kemampuan peserta didik menjelaskan pengalaman yang 

dirasakan di lingkungan. Sedangkan untuk peserta didik tunagrahita, guru 

melakukan observasi terhadap tingkat pengetahuan mereka dan sejauh mana 

pemahaman terhadap pembelajaran. Fokus penilaian guru ditentukan 

berdasarkan respon peserta didik terhadap materi yang pernah diajarkan, 

baik mengingat atau tidak. 

Kelas tunarungu memiliki tingkat pemahaman yang lebih luas 

dibandingkan dengan ketunaan lainnya, namun terbatas pada kemampuan 

komunikasi wicaranya. Pendekatan guru dalam menilai melibatkan observasi 

terhadap deskripsi bahasa isyarat peserta didik untuk menjelaskan 

pengetahuan yang diperoleh. Guru memusatkan penilaian dengan interaksi 

langsung, mengingat proses penulisan peserta didik tunarungu umumnya 

tidak baku. Tingkat kesulitan penilaian tertinggi terletak pada peserta didik 

kelas autis, di mana guru menekankan adaptasi peserta didik terhadap 
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lingkungan dan kepekaan terhadap sekitarnya. Fokus penilaian guru hanya 

terkait dengan efektivitas lingkungan belajar peserta didik. 

Pembelajaran IPA bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan masing-masing  peserta didik. Dengan bersama-sama 

mengembangkan metode penilaian yang akurat dan menerapkan pendekatan 

holistik serta komprehensif, pendidik melakukan penilaian mencakup aspek 

pembelajaran dan perkembangan  peserta didik. Pendekatan ini menjadi kunci 

kolaboratif dalam mendukung perkembangan optimal  peserta didik. 

Hasil penelitian produk ini terkait dengan penelitian terdahulu yang 

mengatakan bahwa penting melakukan pendekatan yang fleksibel pada anak 

berkebutuhkan khusus pada pembelajaran18.  Pentingnya   pendekatan yang 

fleksibel pada evaluasi pembelajaran akan mendukung kemampuan anak 

didik di di kelas. Pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individual 

peserta didik sejalan dengan temuan bahkan penilaian menekankan 

individualitas dan pemahaman yang berbeda beda pada peserta didik di setiap 

kebutuhan1920.  

Studi lain menyebutkan bahwa penilaian pada peserta didik 

berkebutuhan khusus perlu adaptasi dan penanganan khusus sesuai kondisi 

fisik peserta didik karena terkadang kondisi fisik peserta didik mempengaruhi 

 
18 Huning Anwariningsih dan Sri Ernawati (2015). Paud Inklusi Untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Jurnal Dian Mas, 4(2). http://jurnaldianmas.org 
/index.php/Dianmas/article/view/36 (18 Desember 2023) 

19 Fitri Baniturahman, dkk. (2023). Evaluasi atau Penilaian Pembelajaran bagi Anak 
Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu). Jurnal MASALIQ, 3(1). https://doi.org 
/10.58578/masaliq.v3i1.836 ( 18 Desember  2023). 

20 Habib Nur Fauzan (2021). Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) 

Menuju Inklusi. PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(3). Sejarah Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi | PENSA (stitpn.ac.id). (18 Desember 2023). 

http://jurnaldianmas.org/
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1566
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1566
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1566
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1566
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pola belajar mereka dikelas21. Perlunya diferensiasi pembelajaran yang sesuai 

sebagai cara mendalami karakteristik dan kebutuhan individu peserta didik 

menjadi landasan   dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif 

sehingga perlu penangan yang tepat dan sesuai kebutuhan anak berkebutuhan 

khusus2223. 

Oleh karena itu, pada evaluasi aspek produk pada penilaian 

pembelajaran IPA pada anak berkebutuhan khusus adalah perlu perbaikan 

lebih lanjut sehingga proses pembelajaran dan penilaian bisa lebih efektif dan 

kondusif. Keseluruhan, pembenahan dalam segi pengajaran, penilaian, dan 

dukungan psikososial menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di lingkungan inklusif SLB Negeri 1 Makassar. 

5. Evaluasi Program dari perspektif Alquran  

Mengasuh anak berkebutuhan khusus (ABK) membutuhkan 

perhatian, pemikiran, dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

mengasuh anak-anak pada umumnya. Strategi ini memerlukan peran orang 

tua dalam merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus secara aktif. 

Beberapa strategi yang diperlukan oleh orang tua anak dengan kebutuhan 

 

21 Destimawati Harefa. Dkk. (2023). Tantangan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
(Abk) Pendidikan Inklusif Di Semua Tingkatan Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Sosial Dan 
Humaniora, 2(3). https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/337. (18 
Desember 2023). 

22 Lilik Maftuhatin. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 
(Abk) Di Kelas Inklusif Di SDPlus Darul ’Ulum Jombang. Jurnal Studi Islam Oktober, 5(2). 
https://journal. unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/421.  (18 Desember 2023). 

23Mardiana & Ahmad Khoiri, K. (2021). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus Di Sekolah DasaR. JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar), 5(1). 
https://doi.org/10.36928/jipd.v5i1.651. (18 Desember 2023). 
 

https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/337.%20(18
https://doi.org/10.36928/jipd.v5i1.651
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khusus termasuk menyediakan waktu untuk diri mereka sendiri, bekerja sama 

dalam pengasuhan dengan pasangan, dan aktif dalam mencari informasi 

tentang anak dengan kebutuhan khusus. Orang tua perlu memberikan waktu 

untuk diri mereka sendiri sebagai bentuk apresiasi terhadap diri mereka 

sendiri, yang telah menyediakan waktu ekstra untuk kegiatan sehari-hari 

dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus. 

Dukungan sosial yang memadai Dukungan sosial memainkan peran 

luar biasa dalam kelangsungan pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus. 

Dukungan sosial dapat berupa dorongan moral, penguatan dari masyarakat 

sekitar, atau keluarga terdekat. Melalui dukungan sosial, orang tua anak 

dengan kebutuhan khusus dapat berbagi pengalaman mengenai pengasuhan 

anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini sering terlihat dalam masyarakat kita, 

mengingat keyakinan kuat bahwa memiliki anak dengan kebutuhan khusus 

merupakan "karma" dari Tuhan. Oleh karena itu, kecenderungan adalah 

bahwa keluarga dengan anak berkebutuhan khusus cenderung "diasingkan" 

oleh masyarakat. 

Pemerintah secara aktif menyediakan layanan kesehatan dan 

konsultasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ini merupakan faktor yang 

sangat vital bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berada dalam 

kelas sosial menengah ke bawah. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsultasi 

kesehatan dan pelayanan kesehatan masih dianggap sebagai sesuatu yang 
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mahal. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam menyediakan akses 

tersebut dapat memberikan dampak positif pada masyarakat secara umum 

Penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan konsultasi yang 

terjangkau bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah juga dituntut 

untuk menyediakan fasilitas terpadu yang mendukung kebutuhan anak-anak 

berkebutuhan khusus. Saat ini, perhatian pemerintah terhadap anak-anak 

berkebutuhan khusus tercermin dalam pembentukan Direktorat 

Pengembangan Sekolah Luar Biasa (PSLB) di bawah koordinasi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Anak-anak berkebutuhan khusus, sebagaimana anak-anak normal, 

memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara. Meskipun 

demikian, stereotip masyarakat yang menganggap anak-anak berkebutuhan 

khusus sebagai penerima belas kasihan dan beban keluarga masih menjadi 

realitas. Dalam kerangka ini, Islam menanggapi positif terhadap eksistensi 

anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan surah Q.S. an-Nuur: 61 

dibawah ini: 
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Terjemahannya: 

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan 
dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah 
bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu 
yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah 
saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-
laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) 
yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanku. Tidak ada 
halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-
sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu 
memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari 
sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu 
agar kamu mengerti. “ 
 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa tidak ada rintangan bagi 

masyarakat untuk bersatu dengan individu yang memiliki kebutuhan khusus, 

seperti tunanetra, lumpuh, bisu, tuli, atau yang sedang sakit. Pemerintah juga 

berkontribusi dengan menyediakan fasilitas pendidikan melalui pendirian 

sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan 

komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang 

inklusif, memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat 

mengakses dan menerima pendidikan dengan adil24. 

Menurut Quraish Shihab, ayat 61 dari Surah An-Nur (24) menyatakan 

bahwa tidak ada hambatan atau dosa bagi seseorang yang memiliki 

keterbatasan fisik, seperti orang buta, untuk tidak melaksanakan kewajiban-

 

24  Yusuf,  Hanafi. dkk. 2020. Qur’an  Isyarat;  Membela  Hak  Belajar  Al-Qur’an  
PenyandangDisabilitas. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa. 
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kewajiban yang membutuhkan penggunaan penglihatan. Demikian pula, tidak 

ada hambatan bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik, seperti orang 

pincang, untuk melaksanakan kewajiban yang memerlukan penggunaan kaki 

yang sehat. Begitu juga, bagi orang yang sakit dan kondisinya menghalangi 

atau membuat sulit untuk melakukan sesuatu, seperti berpuasa, tidak ada 

hambatan atau dosa25. 

Selanjutnya, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi 

individu yang memiliki keterbatasan untuk makan bersama mereka yang 

mengalami uzur tersebut. Ini karena orang-orang dengan keterbatasan 

tersebut mungkin tidak dapat mencari nafkah sendiri, baik itu di rumah 

mereka sendiri, rumah orang tua mereka, rumah saudara laki-laki atau 

perempuan, atau di rumah saudara laki-laki dari orang tua mereka, atau di 

rumah mana pun yang telah memberikan izin. 

Dengan kata lain, ayat ini menekankan bahwa dalam Islam, tidak ada 

hambatan moral atau dosa bagi individu dengan keterbatasan fisik untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka, dan masyarakat 

diharapkan untuk memberikan dukungan dan inklusivitas kepada mereka 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan makan bersama dan 

pencarian nafkah.  

Pada suatu ketika, Rasulullah SAW berhadapan dengan beberapa 

pemuka Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi’ah, Abu Jahal, dan Abbas bin Abdul 

 
25 Shihab, Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah volume 15. Jakarta : Lentera Hati 
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Muthalib, yang bermaksud memberikan keterangan tentang hakikat Islam. 

Tiba-tiba, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra, muncul dalam 

majelis dengan tangan yang meraba-raba. Dengan suara agak keras, Abdullah 

bin Ummi Maktum berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan 

Allah padamu!" Namun, Rasulullah SAW tidak memberikan respons dan pergi 

meninggalkannya26. Setelah kejadian itu, turunlah wahyu yang menegur sikap 

Rasulullah SAW, sebagaimana tertulis dalam QS. 'Abasa: 1-4. Menurut riwayat 

Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim yang diteruskan dari Ibnu Abbas, 

Abdullah bin Ummi Maktum hadir untuk mencari ilmu, namun Rasulullah SAW 

saat itu sedang sibuk.  
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Terjemahannya: 

“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena 
seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang 
kepadanya, Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin 
mensucikan dirinya (dari dosa),atau dia (ingin) mendapatkan 
pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?” 

 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut, bersama dengan 

ayat-ayat berikutnya hingga ayat enam belas, turun untuk menyoroti sikap 

Nabi Muhammad SAW terhadap sahabatnya, 'Abdullah Ibn Ummi Maktum, 

ketika Nabi sedang berupaya menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy, 

terutama al-Walid Ibn Al-Mughirah. Nabi berharap bahwa upayanya akan 

 
26Ismail  bin  Umar  Al-Quraisyi  bin  Katsir  Al-Bashr Ad-Dimasyqi. 2004. Terj.  M.  

Abdul Ghoffar, dkk,.Tafsir Al-Qur’anulAdzim.Jilid 8.Bogor: Pustaka Imam Syafi’i. 
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memengaruhi pemimpin Quraisy tersebut untuk memeluk Islam, yang akan 

berdampak positif pada dakwah Islam27. 

Dalam keadaan ini, 'Abdullah Ibn Ummi Maktum, yang tidak 

mengetahui kesibukan penting Nabi SAW, datang dan memohon agar 

diajarkan apa yang telah diajarkan Allah kepada Nabi. Permintaan belajar ini 

diucapkannya beberapa kali. Sikap 'Abdullah ini tidak disukai oleh Nabi SAW, 

meskipun beliau tidak langsung menegur atau menghardiknya. Namun, 

ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksenangan, dan kemudian turunlah 

ayat yang menegurnya. 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT menegur Rasulullah 

SAW atas sikapnya terhadap 'Abdullah Ibn Ummi Maktum. Meskipun 

'Abdullah adalah tunanetra, Allah mengingatkan Nabi bahwa harapannya 

untuk berkembang sebagai seorang yang saleh, meskipun memiliki 

keterbatasan fisik, seharusnya tidak diabaikan. Kisah Ibnu Ummi Maktum 

yang kemudian terlibat dalam peperangan di masa pemerintahan Umar bin 

Khattab menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas juga dapat 

memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. 

Kisah 'Abdullah bin Ummi Maktum memberikan pelajaran penting 

tentang pentingnya memberikan dukungan dan peluang yang sama kepada 

individu dengan disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka 

 

27 Quraish M Shihab, 2002. Tafsir  Al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-

Qur’an. Volume 15 Juz ‘Amma Jakarta: Lentera Hati 
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memiliki potensi yang dapat berkembang dengan baik jika diberikan 

kesempatan yang sama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan 

dukungan dan kesempatan kepada individu dengan disabilitas agar mereka 

dapat mencapai hak-haknya, terutama hak untuk belajar 

Pada tahap awal, anak-anak  dengan disabilitas mungkin mengalami 

kesulitan untuk menerima keterbatasan yang mereka miliki28. Proses 

penyesuaian terhadap realitas ini memerlukan waktu dan dukungan, baik dari 

keluarga maupun masyarakat. Setelah beradaptasi, anak-anak dengan 

disabilitas akan menyadari bahwa dunia ini adil dan mereka memiliki hak 

untuk berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah-sekolah29. Pendidikan 

menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi positif mereka terhadap diri 

sendiri dan lingkungan sekitar. 

Pentingnya pendidikan tidak terbantahkan bagi semua individu, 

termasuk anak-anak dengan disabilitas. Di Indonesia, pemerintah telah 

mendirikan beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) di hampir setiap provinsi 

dengan tujuan untuk memastikan hak atas pendidikan. Meskipun begitu, 

minat orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah 

 

28 Syaiful Ardi  dan Indah Vionel .(2022). Strategi Komunikasi Persuasif Penyandang 
Disabilitas Tunagrahita Dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial (Slb Nur Rachman 
Lubuk Alung). Jurnal SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW, 1(2), 67-78. https://ejurnal-
unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/646. (25 Desember 2023). 

29 Esti Widya Rahay. (2019). Resiliensi Pada Keluarga Yang Mempunyai Anak 
Disabilitas. Psikovidya, 23(1), 22-45. http://psikovidya.wisnuwardhana.ac.id /index.php 
/psikovidya /article/view/126. (25 Desember 2023). 
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tersebut masih tergolong rendah30. Pendidikan di SLB menunjukkan 

perbedaan signifikan dengan pendidikan reguler karena setiap anak dengan 

disabilitas memiliki gangguan yang beragam dan tingkat usia yang berbeda. 

Perbedaan dalam metode pengajaran juga sangat mencolok karena anak-anak 

dengan disabilitas memerlukan pengajaran tatap muka yang intensif31 . 

Sekolah untuk berkebutuhan khusus memainkan peran sentral dalam 

menyediakan pendidikan bagi individu penyandang disabilitas. Fasilitas 

khusus, seperti buku braille dan perangkat mendengar, dirancang untuk 

mendukung kebutuhan unik anak-anak dengan disabilitas. Pemerintah 

menunjukkan komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang setara 

melalui ruang kelas yang kondusif dan kurikulum yang disesuaikan. Meskipun 

begitu, banyak orang dengan disabilitas lebih memilih bersekolah di institusi 

pendidikan umum seperti anak-anak normal. 

Keinginan mereka untuk bergabung dengan sekolah umum didorong 

oleh regulasi yang memperbolehkan anak-anak penyandang disabilitas 

dengan kecerdasan normal bersekolah di lembaga pendidikan umum. 

Munculnya konsep pendidikan inklusif menjadi respons terhadap tuntutan ini, 

memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas berinteraksi dengan teman 

 
30 Laura Tyas Pratiwi.dkk. (2022). Permasalahan Yang Dihadapi Dalam 

Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata, 3(2), 314-
318. https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf/article/view/704. (25 Desember 
2023). 

31 Ayu Mustikarini, Dkk (2016). Perbedaan Tingkat Stres Antara Guru Sekolah 
Luar Biasa Di SLB Negeri Surakarta Dengan Guru Reguler Di SMP Negeri 1 Surakarta (Doctoral 
dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). https://eprints.ums.ac.id/42862/. (25 
Desember 2023) 

https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf/article/view/704
https://eprints.ums.ac.id/42862/
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sebaya yang normal. Meskipun tantangan pendidikan inklusif, seperti 

pengadaan guru yang mampu mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus, 

peran sekolah umum sebagai agen pembentukan sikap dan kebiasaan sosial 

semakin penting. 

Peran sekolah tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga 

mencakup pengembangan sosial individu penyandang disabilitas. Pendidikan 

di sekolah membantu membentuk sikap dan kebiasaan yang rasional serta 

merangsang protes positif. Dengan peran yang tepat, sekolah dapat menjadi 

wadah yang mendukung pengasahan potensi individu penyandang disabilitas. 

Guru di sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam memotivasi anak-anak 

penyandang disabilitas untuk terus belajar. Penghargaan terhadap setiap hasil 

belajar yang dicapai oleh anak-anak ini, melalui senyuman atau kata-kata 

penyemangat, memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi positif 

mereka terhadap belajar. 

Al-Qur'an mengajarkan prinsip bahwa semua manusia memiliki 

kesetaraan dan menekankan pentingnya melindungi serta mengayomi mereka 

yang rentan terhadap diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Al-

Qur'an menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara 

adil dan bebas dari stigma negatif dalam kehidupan sosial. Penyandang 

disabilitas dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, dan Al-

Qur'an mengakui keberadaan mereka. Namun, di Indonesia, seringkali terjadi 

ketidaksetaraan sosial dalam perlakuan terhadap kaum difabel. Hal ini terlihat 

dari kurangnya program dan visi misi terkait keadilan bagi difabel, yang 
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seharusnya menjadi fokus pemerintah. Para pemimpin seringkali baru 

memberikan perhatian terhadap difabel ketika masyarakat menekan mereka 

untuk bertindak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang 

proaktif untuk memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas. 

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang cacat fisik mengandung 

makna perlindungan dan pengayoman terhadap kaum difabel. Dengan adanya 

dukungan Al-Qur'an terhadap kaum lemah, terutama penyandang disabilitas, 

dapat dipahami bahwa dalam Islam terdapat hukum kesetaraan (al-

musawaah), terutama dalam menyampaikan dakwah dan peringatan agama 

tanpa membedakan status sosial. 

Tidak terdapat sumber-sumber informasi syar'i yang mendukung 

perlakuan diskriminatif terhadap kelompok difabel. Al-Qur'an justru menolak 

stereotip dan mendorong pemberdayaan kelompok difabel. Sikap ramah dan 

pemberdayaan terhadap mereka diharapkan dapat menciptakan kemandirian 

dan memastikan pemenuhan hak-hak kesetaraan. Fakta menunjukkan bahwa 

banyak penyandang difabel telah mencapai prestasi luar biasa, membuktikan 

bahwa mereka mampu bersaing dengan individu yang tidak memiliki 

disabilitas fisik. 

6. Kendala Dalam Penelitian 

Selama pelaksanaan penelitian di SLB Negeri 1 Makassar, berbagai 

kendala muncul yang mempengaruhi efisiensi pengumpulan data dan 

dokumentasi. Pertama, perolehan dokumentasi yang optimal dari anak-anak 

berkebutuhan khusus (ABK) terbukti sulit dilakukan. Sejumlah anak ABK 
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menunjukkan sensitivitas terhadap kehadiran kamera, bahkan beberapa di 

antaranya mampu mengalihkan fokus pembelajaran mereka ketika terdapat 

kamera. Hambatan ini mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan rekaman 

atau gambar yang merepresentasikan secara memadai kegiatan pembelajaran, 

sehingga menjadi tantangan dalam pengumpulan data. 

Kendala berikutnya muncul dalam kelas tunagrahita, yang menjadi 

pusat fokus pembelajaran di sekolah. Kelas ini menjadi tempat yang penuh 

tantangan, terutama bagi pihak baru atau yang bukan bagian dari lingkungan 

kelas. Umumnya anak tunagrahita akan merespon aktif dengan kamera atau 

teknologi baru dan mengalihkan fokus belajar mereka di kelas. Respon 

sensitivitas tertinggi terjadi pada anak-anak autis terhadap kehadiran orang 

baru dapat menimbulkan ancaman atau ketidaknyamanan, yang kemudian 

berdampak pada atmosfer kelas dan pengamatan peneliti.  Anak autis berat 

yang merasa terancam akan mengalami tantrum berat yang akan mencelakai 

dirinya sendiri maupun lingkungannya. 

Selanjutnya, kendala timbul dari peran ganda yang dimainkan oleh 

para guru di SLB Negeri 1 Makassar. Proses wawancara dengan para guru 

terhambat karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pengajar di kelas, 

tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga anak-anak 

berkebutuhan khusus. Hal ini mengurangi waktu dan konsentrasi yang dapat 

dipersembahkan oleh para guru selama wawancara, sehingga membatasi 

pemahaman mendalam terkait pengalaman mereka dalam mengajar anak-

anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini pula yang menjadi hambatan guru 
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dalam menyelesaikan administrasi kelas atau perangkat pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

Kendala selanjutnya terkait dengan keberagaman populasi di dalam 

kelas, khususnya terkait dengan adanya ketunaan ganda yang hampir ada di 

setiap kelas. Penggolongan ketunaan ganda ini berdasarkan ketunaan 

dominan yang dimiliki peserta didik pada saat proses diagnosa awal PPDB. 

Adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kebutuhan dan kemampuan antar 

peserta didik menciptakan tantangan tersendiri dalam konteks pembelajaran 

IPA. Guru dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan pengajaran dengan 

metode yang berbeda secara bersamaan, yang memerlukan upaya ekstra 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing peserta didik. 

Dampak sosial di lingkungan kelas semakin diperumit dengan 

kesibukan seluruh guru yang sibuk dengan anak didik mereka di kelas. 

Umumnya, para guru tidak memiliki waktu untuk diri mereka sendiri karena 

keterlibatan penuh dalam mendampingi peserta didik, bahkan beberapa 

peserta didik harus didampingi hingga masuk ke kelas vokasi. Kesibukan ini 

dapat menghambat efisiensi pengelolaan waktu dan menambah beban kerja 

guru, yang dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan 

pribadi mereka. 

Kesulitan, juga diperoleh di lapangan ketika peserta didik  kurang 

senang duduk berlama-lama di dalam kelas,  mereka lebih cenderung 

menunggu jam vokasi yang berhubungan dengan minat mereka. Ini 
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merupakan tantangan yang cukup besar bagi guru untuk menenangkan 

peserta didik agar tetap duduk di kelas hingga jam pelajaran usai.  Manajemen 

kelas menjadi sangat krusial  dan menjadi tantangan yang muncul dalam 

menjaga keteraturan dan kedisiplinan kelas sambil mempertahankan minat  

peserta didik. 

Tingginya frekuensi kegiatan lomba bagi anak berkebutuhan khusus 

menjadi kendala signifikan. Proses pembelajaran tidak berjalan efektif selama 

hampir tiga minggu karena fokus penuh seluruh masyarakat Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri 1 Barru pada persiapan kegiatan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia. Adanya sejumlah kegiatan lomba untuk anak 

berkebutuhan khusus di bulan Agustus menjadi hambatan utama dalam 

pengumpulan data dan observasi terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Tidak efektifnya pembelajaran selama periode tersebut dapat 

berdampak pada validitas hasil penelitian, mengingat aktivitas kelas yang 

tidak berjalan secara optimal. 

Diperlukan pertimbangan khusus dalam perencanaan dan 

penjadwalan kegiatan penelitian untuk menghindari benturan dengan momen 

khusus seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Selain itu, penelitian ini mungkin 

memerlukan strategi pengumpulan data yang lebih fleksibel atau 

dilaksanakan dalam periode waktu yang lebih tepat untuk mengatasi kendala 

tersebut. . Pertimbangan ini penting agar pelaksanaan penelitian tetap efektif 

dan data yang diperoleh memiliki validitas yang maksimal. 
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Salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini 

adalah terbatasnya jumlah referensi yang secara spesifik membahas keadaan 

sebenarnya pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi anak 

berkebutuhan khusus. Kondisi ini menjadi tantangan karena kurangnya bahan 

referensi yang dapat diandalkan untuk membandingkan temuan penelitian 

dengan kerangka ilmiah yang telah ada. Dalam menggali informasi mengenai 

pembelajaran IPA untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kekurangan 

literatur yang relevan dapat mempengaruhi validitas dan generalisasi temuan 

penelitian. 

Keterbatasan literatur yang mencakup aspek-aspek khusus 

pembelajaran IPA pada anak berkebutuhan khusus dapat menimbulkan 

kesulitan dalam merinci dan mendalam analisis terhadap fenomena tersebut. 

Selain itu, ketidaktersediaan referensi yang memadai juga dapat berdampak 

pada kesulitan dalam mengidentifikasi best practices, metode pengajaran 

yang efektif, atau strategi pembelajaran yang dapat diadopsi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA bagi anak-anak dengan kebutuhan 

khusus. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam pencarian literatur, 

termasuk melakukan penelusuran sumber-sumber yang mungkin kurang 

tersedia di literatur konvensional, seperti laporan penelitian, dokumen 

kebijakan, atau sumber-sumber informal yang dapat memberikan wawasan 

lebih mendalam terkait masalah ini. 
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7. Rekomendasi Hasil Penelitian Evaluasi 

Berdasarkan situasi lapangan, terlihat bahwa kemampuan guru dalam 

mengajar pembelajaran IPA masih menjadi hambatan, terutama dengan 

jumlah jam pelajaran IPA di tingkat SMP yang hanya 2 jam per minggu. 

Keterbatasan pengetahuan guru dalam bidang ilmu menjadi kendala utama, 

karena beberapa guru bukan berasal dari latar belakang pendidikan khusus 

untuk mengajar IPA atau guru kelas yang belum sepenuhnya menguasai 

pembelajaran IPA. Kurangnya lulusan pendidikan sains, khususnya IPA, yang 

memiliki keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh 

kurikulum matakuliah yang tidak mendukung. Hal ini juga menjadi alasan 

mengapa banyak lulusan bidang sains tidak menyadari bahwa Sekolah Luar 

Biasa juga memiliki mata pelajaran IPA dalam proses pembelajarannya. 

Jika, melihat hak penyang disabilitas berdasarkan UU Republik 

Indonesia Nomor 8  Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas bagian 

Keenam hak pendidikan  pasal 10 yang berisi mengenai “Hak pendidikan bagi 

Penyandang Disabilitas mencakup hak-hak berikut: a. Mendapatkan pendidikan 

yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan, baik secara inklusif maupun khusus, b. Memiliki Kesamaan 

Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, c. Memiliki 

Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada 

satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, d. 

Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Belum maksimal 
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terlaksana di lapangan, sehingga perlu perhatian khusus dan terus di 

sosialisasikan pada  semua jenjang pendidikan agar bisa bekerjasama  

menerima anak berkebutuhan khusus dalam meraih pendidikan  sebagai hak 

nya. 

Walupun pemerintah provinsi Sulawei Selatan telah mengatur hak 

penyandang diabilitas pada Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 5 tahun 2016 mengenai Perlindungan dan pelayanan bagi penyandang 

disabilitas bagian kedua mengenai pendidikan pada pasal 9 yang 

menyebutkan bahwa “Setiap penyang disabilitas berhak mendapat 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan 

jenjang pendidikan”. Kemudian peraturan daerah ini diturunkan menjadi 

Peraturan daerah kota makassar pada bagian kedua mengenai pendidikan 

pada pasal 11 yang isinya  sama dengan UU Republik Indonesia Nomor 8  

Tahun 2016 sudah tertuang. Namun kenyataanya masih jauh dari harapan. 

Banyaknya Universitas yang tidak mempersiapakn kurikulum ramah 

disabilitas dan persiapan menjadi pendidik disabilitas adalah cerminan 

pendidikan di Indonesia.  Sehingga ketika lulusan pendidikan baik 

Kemendikbud, Kemenag maupun swasta yang terjun dalam dunia pendidikan 

secara langsung lebih cendrung membentuk stigma negatif mengenai anak 

berkebutuhan khusus. Hal ini tentu tidak sepenuhnya kesalahan mereka, hal 

ini terjadi karena ketidaksiapan mereka dengan keadaan yang tidak mereka 

pelajari sebelumnya. Salah satu contoh yang terjadi di lapangan ketika anak 

disabilitas masuk di sekolah umum, dan tidak mencapai KKM maka sikap 
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sekolah akan memberikan stigma yang buruk padahal setiap anak perlu 

mendapatkan assement diagnostik. Kegiatan ini lah yang sering terlewatkan 

di sekolah umum. 

Berbeda dengan sekolah Luar Biasa yang melakukan assesmnet 

diagnostik pada setiap siswa sebelum menentukan pendampingan pada anak 

ketika pembelajaran kelak dilakukan. Permasalahan lempar tanggung jawab 

menjadi masalah utama, ketika pihak universitas saling menyalahkan antara 

prodi, fakultas dan rektorat mengenai penentuan matakuliah khusus 

disabilitas atau matakuliah inklusi untuk menunjang kebutuhan calon 

pendidikan di masa depan. Padahal sudah jelas pada UU No 8 tahun 2016 pasal 

44 yang berisi “Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam 

kurikulum”. 

Demi mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, 

pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan inklusif. Peningkatan 

pemahaman dan kesadaran tentang keberagaman perlu dilakukan oleh semua 

stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Program 

pelatihan dan penyuluhan dapat efektif memberikan informasi tentang 

keanekaragaman dan cara mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan. 

Kolaborasi antar perguruan tinggi, sekolah luar biasa, pemerintah perlu 

dilakukan secepatnya, agar realisasi Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, 
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“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.  Bisa terlaksana 

secepatnya. 

Berdasar penelitian evaluasi program yang dilakukan maka program 

pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa belum 

efektif dilaksanakan.  Namun program pembelajaran IPA masih bisa tetap di 

lanjutkan dengan memperhatikan peningkatan kualifikasi guru dengan 

menyediakan pelatihan khusus IPA bagi guru yang bukan berasal dari latar 

pendidikan SAINS. Perlunya dukungan pengembangan keterampilan 

mengajar bagi guru kelas menjadi salah satu alternatif kekurangan guru IPA di 

lapangan. Pembaharuan kurikulum di semua Universitas menjadi salah satu 

rekomendasi terpenting untuk mendukung lulusan bidang sains yang  kelak 

menjadi guru  ketika mereka lulus. 

Perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar 

mengakomodasai dan memebrikan kesempatan para pendanga disabilitas 

untuk memeroleh haknya sebagai warga negara yang berhak memperoleh 

pendidikan seluas-luasnya. Forum diskusi perlu dilakukan secara intensif 

antara sekolah luar biasa, pemerintah pusat, daerah, universitas  untuk 

memecahkan permasalahan terkait  pendidikan inklusif di lapangan.   Melalui 

forum ini maka akan mampu meningkatkan kesadaran stakeholder  tentang 

keberagaman pendidikan anak berkbutuhan khusus merupakan tanggung 

jawab bersama. 

Pemerintah wajib melakukan evaluasi berkala mengenai 

implementasi kebijakan inklusif dan melakukan perubahan yang diperlukan 
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untuk meningkatkan efektivitas  aturan yang ditetapkan.  Melalui rekomendasi 

evaluasi program yang dilakukan  pada program pembelajaran IPA  pada anak 

berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa, maka diharapkan  ada perbaikan 

yang signifikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dan  hak 

pendidikan setara bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus 

 

 

 

 



253 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses penelitian evaluasi CIPP pada pembelajaran IPA sub 

Fisika di SLB Negeri 1 Makassar, maka diperoleh kesimpulan yang berdasarkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi aspek konteks maka disimpulkan perlunya penanganan serius 

terhadap masalah status guru, terutama yang masih berstatus honorer 

daerah di sekolah luar biasa, menunjukkan dampak signifikan terhadap 

kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan kepada siswa. Peran 

guru yang mencakup fungsi pengajar dan pendamping bagi anak 

berkebutuhan khusus memerlukan perhatian khusus terhadap 

peningkatan kompetensi, namun hambatan biaya menjadi tantangan 

utama yang perlu diatasi. Penambahan guru dan pendanaan yang 

memadai menjadi fokus perbaikan untuk memastikan keberhasilan 

skema penerimaan guru dan memenuhi kebutuhan sekolah luar biasa 

secara efektif. 

2. Evaluasi aspek input bisa disimpulkan pendanaan laboratorium IPA 

belum secara maksimal digunakan, hal ini terjadi karena banyaknya 

kebutuhan vokasi siswa berkebutuhan khusus sehingga penggunaan 

dana lebih banyak digunakan di bidang vokasi yang membutuhkan dana 

besar untuk penggunaanya. Serta kurangnya pengetahuan guru dalam 

membelajarkan IPA di kelas menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu 
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perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mendanai sekolah 

berkebutuhan khusus mengingat   Sekolah Luar Biasa lebih 

memerlukan banyak biaya dari segi pengembangan peserta didik dan 

guru. 

3. Evaluasi aspek proses disimpulkan bahwa Evaluasi terhadap penilaian 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di SLB mengungkapkan 

kendala utama seperti jarangnya praktikum, keterbatasan media 

pembelajaran, dan kesulitan guru dalam mendampingi siswa. Perbaikan 

diperlukan dengan mempertimbangkan penambahan guru yang ahli 

dalam bidang sains, bukan hanya dari lulusan pendidikan khusus. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerapan kurikulum dan 

kolaborasi pembelajaran IPA yang efektif di sekolah luar biasa tanpa 

memberatkan guru kelas yang juga harus mendampingi siswa. 

Universitas yang menghasilkan lulusan guru perlu mengkaji 

penambahan mata kuliah kekhususan agar calon guru siap menghadapi 

tantangan di sekolah berkebutuhan khusus atau inklusif. 

4. Evaluasi aspek produk pembelajaran IPA di SLB Negeri 1 Makassar, 

khususnya di tingkat SMP kelas VIII, menunjukkan variasi yang 

signifikan dalam penilaian siswa pada tes sumatif dan formatif, 

dipengaruhi oleh kondisi dan situasi individu peserta didik. Kendala 

utama terletak pada kurangnya efektivitas kemampuan mengajar IPA 

oleh guru, terutama dalam konteks guru kelas tunadaksa dan autis 

berat. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan fleksibel 

dalam evaluasi pembelajaran untuk mendukung kemampuan anak 
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berkebutuhan khusus di kelas. Studi mendukung adopsi pendekatan 

responsif terhadap kebutuhan individual siswa, mengakui pentingnya 

adaptasi dan penanganan khusus sesuai kondisi fisik siswa. Diferensiasi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu 

siswa menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran 

inklusif. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengajaran, penilaian, dan 

dukungan psikososial menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di lingkungan inklusif SLB Negeri 1 Makassar. 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan bahwa hasil penelitian dan 

Evaluasi ini akan memiliki dampak pada beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Perbaikan Perundang-undangan khusus rasio Guru: Temuan 

menunjukkan bahwa peran ganda guru dan dinamika interaksi 

khususnya di kelas autis menekankan urgensi peningkatan jumlah guru 

di SLB. Dengan mengeluarkan perundang-undangan yang sesuai, 

pemerintah dapat memastikan tersedianya jumlah guru yang memadai, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan 

pendidikan yang lebih mendukung bagi siswa berkebutuhan khusus di 

SLB. Rasio guru dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 12 

(f) wajib disebutkan jumlahnya agar sekolah dan penerimaan guru 

mampu mewadahi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa. 

2. Perbaikan Status Guru Honorer atau guru bantu: Evaluasi konteks 

menyoroti perluasan perhatian pada masalah status guru, terutama 

yang masih berstatus honorer daerah di sekolah luar biasa. Ditemukan 
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bahwa status ini berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran dan 

pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan untuk 

meningkatkan status dan kesejahteraan guru menjadi imperatif. 

Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan regulasi dan 

dukungan finansial untuk memastikan kesejahteraan guru khususnya di 

sekolah luar biasa. 

3. Optimalisasi Keterampilan Guru: Evaluasi aspek input 

mengungkapkan kendala utama dalam keterampilan guru 

pembelajaran IPA di SLB, seperti jarangnya praktikum dan 

keterbatasan media pembelajaran. Solusi perbaikan termasuk 

penambahan guru yang ahli dalam sains dan penyesuaian kurikulum 

untuk memastikan penerapan yang optimal serta kolaborasi 

pembelajaran IPA yang efektif. Universitas sebagai lembaga pencetak 

calon guru perlu mengadaptasi kurikulum mereka agar lulusan siap 

menghadapi tantangan di sekolah berkebutuhan khusus atau inklusif. 

4. Penekanan pada Pendekatan Fleksibel: Evaluasi aspek proses 

menyoroti pentingnya pendekatan fleksibel dalam pembelajaran dan 

evaluasi untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Ditemukan 

bahwa kurangnya efektivitas dalam mengajar IPA oleh guru, terutama 

dalam konteks guru kelas tunadaksa dan autis berat, memerlukan 

pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa. 

Pemerintah dan universitas perlu bersinergi untuk mengembangkan 

program pelatihan dan dukungan khusus bagi calon guru dalam 

menghadapi keberagaman kebutuhan siswa. 
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5. Dukungan Psikososial dan Penilaian Responsif: Evaluasi produk 

menunjukkan variasi signifikan dalam penilaian siswa pada tes sumatif 

dan formatif, terkait dengan kondisi dan situasi individu peserta didik. 

Penekanan pada dukungan psikososial dan penilaian responsif menjadi 

kunci perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di 

lingkungan inklusif SLB Negeri 1 Makassar. Pemerintah perlu 

mengalokasikan sumber daya dan pelatihan tambahan bagi guru, 

sementara universitas bertanggung jawab memasukkan aspek 

psikososial dalam kurikulum pendidikan guru. 

6. Pentingnya Diferensiasi Pembelajaran: Evaluasi secara keseluruhan 

menegaskan pentingnya diferensiasi pembelajaran sesuai karakteristik 

dan kebutuhan individu siswa. Perbaikan dalam pengajaran, penilaian, 

dan dukungan psikososial menjadi kunci utama untuk menciptakan 

lingkungan pembelajaran inklusif yang efektif di SLB Negeri 1 Makassar. 

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan inklusi pendidikan, 

sementara universitas harus fokus pada pengembangan strategi 

pembelajaran yang mendukung keberagaman siswa di kelas 

7. Pengembangan Model Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Sekolah: 

Penelitian mendatang mampu berkolaborasi antara perguruan tinggi 

yang mencetak calon guru dan sekolah luar biasa. Tujuan nya adalah 

mampu mengidentifikasi cara kebutuhan serta memastikan bahwa 

calon guru memiliki keterampilan dan pemahaman yang sesuai dengan 

kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan 

pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 
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khususnya pada pasal 44 yang mengamanatkan, “Perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata 

kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.” Implementasi UU 

ini perlu dilaksanakan segera untuk mencegah terjadinya ketimpangan 

dalam mencetak guru khusus Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

kedepannya. 
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DAFTAR WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR  

EVALUASI ASPEK PROSES 

 

1. Fase Perkembangan: 

• Bagaimana capaian pembelajaran pada peserta didik ABK? 

• Apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan antara seharusnya dan 

kenyataan pada fase perkembangan peserta didik? 

2. Pelaksanaan dan Aktivitas Pembelajaran: 

• Bagaimana proses pelatihan identifikasi dan pertanyaan pada peserta 

didik ABK dilakukan? 

• Apa hasil yang terlihat dari upaya mengajarkan peserta didik ABK 

untuk mengidentifikasi permasalahan sehari-hari? 

3. Penggunaan Media Pembelajaran IPA: 

• Bagaimana penggunaan media audio dan media konkrit mendukung 

indra peserta didik ABK? 

• Apakah ada tantangan dalam penggunaan media pembelajaran 

tersebut? 

4. Penggunaan Fasilitas Belajar: 

• Apakah perpustakaan dan laboratorium digunakan oleh peserta didik 

ABK? 

• Apakah peserta didik lebih memilih menggunakan media langsung? 

5. Jenis Tugas: 

• Bagaimana proses penugasan peserta didik ABK dalam 

mengidentifikasi hal-hal di sekitar mereka? 

• Sejauh mana bantuan pendamping atau orang sekitar diperlukan 

dalam menyelesaikan tugas tersebut? 



6. Kemampuan Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPA: 

• Bagaimana kemampuan peserta didik ABK dalam proses 

pembelajaran secara umum? 

• Apa perbedaan yang signifikan antara peserta didik tunaganda/ yang 

umum dalam pembelajaran IPA? 

7. Penggunaan Aplikasi Bantu: 

• Bagaimana peserta didik menggunakan alat bantu aplikasi dalam 

proses pembelajaran? 

• Apakah penggunaan aplikasi bantu memberikan manfaat signifikan 

dalam akses informasi bagi peserta didik? 

8. Pembelajaran Berbasis Pengalaman Pada Pembelajaran IPA: 

• Bagaimana pembelajaran berbasis pengalaman membantu peserta 

didik ABK berinteraksi lebih efektif dengan lingkungan sekitar? 

• Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menerapkan 

pembelajaran IPA berbasis pengalaman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR  

EVALUASI ASPEK PRODUK 

 

1. Penilaian Kompetensi Pembelajaran IPABerdasarkan Taksonomi 

Bloom: 

• Bagaimana penilaian kompetensi peserta didik ABK dilakukan 

berdasarkan Taksonomi Bloom? 

• Apa yang menjadi tantangan utama dalam menilai ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik pada peserta didik ABK? 

2. Hasil Belajar dan Penilaian Autentik pada Pembelajaran IPA: 

• Bagaimana hasil belajar peserta didik ABK dievaluasi secara 

formatif dan sumatif? 

• Apa yang dimaksud dengan penilaian autentik dalam konteks 

pembelajaran mereka? 

3. Tingkat Pemahaman Peserta Didik Setelah Belajar: 

• Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik ABK terhadap 

penjelasan dari guru? 

• Apa yang menjadi tantangan untuk menggambarkan informasi yang 

mereka peroleh? 

4. Pendekatan  dalam Penilaian: 

• Bagaimana pendekatanyang digunakan dalam penilaian formatif dan 

sumatif? 



• Apa keuntungan dan tantangan dalam menggunakan pendekatan ini? 

5. Penilaian Berbasis Deskripsi Pengalaman: 

• Bagaimana guru mengimplementasikan penilaian berbasis deskripsi 

pengalaman peserta didik ABK? 

• Apakah hasil penilaian berbasis deskripsi pengalaman memberikan 

gambaran mendalam tentang pemahaman peserta didik? 

6. Tantangan dalam Berpikir Abstrak: 

• Bagaimana peserta didik ABK mengatasi tantangan berpikir abstrak 

dalam menggambarkan informasi yang mereka peroleh? 

• Apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh guru untuk 

membantu peserta didik dalam hal ini? 

7. Penerapan Konsep dalam Konteks Sehari-hari: 

• Bagaimana pembelajaran IPA diarahkan untuk mendorong peserta 

didik ABK menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks 

kehidupan sehari-hari? 

• Apakah ada contoh konkretnya yang dapat diambil dari hasil 

penilaian? 

8. Kesimpulan Evaluasi dan Relevansi dengan Kondisi ABK: 

• Apa kesimpulan utama dari evaluasi penilaian kompetensi dan hasil 

belajar peserta didik ABK? 

• Sejauh mana penilaian ini relevan dengan kondisi khusus peserta 

didik ABK dan tujuan pembelajaran mereka? 



HASIL WAWANCARA PEMBELAJARAN IPA 

DI SLB NEGERI 1 MAKASSAR 

 

No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

1 

Guru kelas VIII 

Tunanetra 

Kasmir 

Padallingan, S. 

Pdi. 

 

1. Kemampuan peserta didik tunanetra secara 

umum sama dengan anak-anak lainnya di 

sekolah umum, namun memang kemampuan 

mereka terhambat di ranah indra penglihatan. 

Ketika anak seumuran nya sudah mampu 

menganalisa sebuah konteks, berbeda halnya 

dengan anak disabilitas Netra yang hanya 

mampu berfikir abstrak. Kemampuan ini 

dimaklumi karena mereka tidak mampu 

melihat sekelilingnya sehingga mereka hanya 

mampu menghayalkan penjelasan yang kita 

berikan dikelas. Anak didik saya ada 2 orang 

yang memiliki disabilitas berbeda diantaranya 

nya low vision dan totally blind. peserta didik 

tunanetra umumnya bisa belajar dengan 

menggunakan indra peraba dan penciuman 

mereka. Sehingga pembelajaran IPA kita 

maksimalkan di indra yang masih lengkap. 

Anak low vision sedikit berbeda dengan total 

blind, anak total blind secara kemampuan 

masih bisa melihat dengan jarak sangat dekat 

sehingga mereka masih bisa mengidentifikasi 

bentuk dan warna. Berbeda dengan anak 

totally blind yang betul-betul kehilangan indra 

penglihatan mereka.  Sehingga anak total blind 

umumnya menggunakan alat  bantu aplikasi 

dalam proses pembelajarannya  yang 

memudahkan mereka untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

……………………………….. 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

2.  Penggunaan laboratorium tidak pernah kami 

gunakan, karena kemampuan kami tidak 

mencakup aspek tersebut, kami hanya mampu 

menceritakan pembelajaran dengan metode 

ceramah.  Umumnya penggunaan laboratorium 

bisa digunakan dengan anak yang visualnya 

baik, berbeda dengan kami yang tidak mampu 

melihat secara langsung objek benda yang ada 

di hadapan kami. Begitupun dengan 

perpustakaan, anak-anak cenderung mencari 

informasi pembelajaran menggunakan aplikasi 

bantu yang ada di handphone mereka. 

Informasi ini lah yang menjadi landasan 

mereka memberikan pengetahuan mereka di 

kelas…………………….. 

1. Penugasan yang kami berikan umumnya hal 

yang mudah mereka peroleh disekitar mereka, 

kami juga meminta pertolongan pendamping 

mereka untuk mengidentifikasi hal-hal yang 

berkaitan dengan Sains contohnya proses 

penguapan yang wajib dibantu oleh orang 

sekitarnya.  Secara umum indikator 

keberhasilan anak tunanetra cukup jauh 

dibanding anak umum lainnya namun pelan-

pelan melalui pembelajaran yang berbasis 

pengalaman akan memudahkan mereka 

berinteraksi dengan 

lingkungannya………………………………… 

3. Kalau berdasarkan penilaian kompetensinya 

kami tidak menargetkan, kami umumnya 

hanya menargetkan mereka memahami dan 

mampu memikirkan materi serta 

mendeskripsikannya. Jika sampai ranah 

menganalisis sudah sangat sulit bagi 

mereka………………………………………………………….. 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

4. Kalau berdasarkan penilaian kompetensinya 

kami tidak menargetkan, kami umumnya 

hanya menargetkan mereka memahami dan 

mampu memikirkan materi serta 

mendeskripsikannya. Jika sampai ranah 

menganalisis sudah sangat sulit bagi 

mereka……………… 

2 

Guru Kelas VIII 

Tunarungu 

 

Hj. Nuhari, S. 

Sos. 

 

 

1. Di dalam lingkungan kelas ini, terdapat 

sejumlah peserta didik yang menunjukkan 

keberagaman kemampuan belajar. Beberapa di 

antaranya menunjukkan ketangkasan dan 

kemampuan untuk dengan cepat memahami 

materi pembelajaran, sementara seorang 

peserta didik menghadapi kesulitan lebih 

besar sebagai akibat dari ketunaan ganda yang 

dialaminya. Kehadiran peserta didik dengan 

ketunaan ganda memberikan tantangan 

tambahan dalam penyampaian materi 

pembelajaran. Sejalan dengan pencapaian 

indikator pembelajaran IPA untuk sebagian 

besar  peserta didik, pendekatan khusus dan 

pendampingan lebih intensif diperlukan untuk 

peserta didik dengan ketunaan ganda guna 

memastikan pemahaman atas konsep dasar. 

Beberapa di antara mereka mungkin merasa 

kurang percaya diri terkait kemampuan 

mereka, yang terkadang dapat berujung pada 

reaksi tantrum ketika mereka menghadapi 

kesulitan atau perbedaan dengan teman-teman 

sekelasnya…………………… 

2. Dalam konteks pembelajaran IPA untuk 

peserta didik tunarungu, aktivitas 

pembelajaran umumnya difokuskan pada 

penyampaian informasi melalui contoh 

langsung yang dapat diakses melalui indra 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

peraba dan penciuman. Suatu pendekatan yang 

sering diimplementasikan adalah pengenalan 

rasa dan bau, bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan indra penciuman dan perasa  

peserta didik. Pendekatan ini memberikan 

kemudahan dalam penyampaian materi, 

memungkinkan peserta didik untuk secara 

langsung mengidentifikasi dan memahami 

peran serta fungsi indra penciuman dan perasa 

mereka……………………. 

3. “umumnya media pembelajaran IPA yang kami 

gunakan lebih ke contoh langsung yang 

berhubungan dengan sekitar  peserta didik, 

tentu ini sangat gampang dibandingkan saya 

harus menampilkan video karena video tidak 

mampu memberi pengalaman langsung 

kepada mereka……………………… 

4. Pemberian tugas kepada peserta didik 

tunarungu melibatkan keterlibatan orang tua 

sebagai pendamping dalam memberikan 

penjelasan dan mendampingi peserta didik 

dalam mengidentifikasi tugas yang diberikan. 

Dengan pendekatan ini, setelah menerima 

tugas, peserta didik dapat menjelaskannya 

secara nonverbal melalui penggunaan Bahasa 

Isyarat…………………………………… 

5. Pembelajaran IPA untuk peserta didik 

tunarungu memerlukan pendekatan khusus, 

memperhatikan keterbatasan mereka. Dalam 

penelitian ini, kami menggunakan dasar 

indikator batas mengetahui dan 

mendeskripsikan untuk mengklasifikasikan 

kemampuan  peserta didik. peserta didik 

tunarungu memiliki keterbatasan pada ranah 

kognitif dan afektif, karena mereka memang 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

terbatas di komunikasi sehingga 

pengetahuannya  hanya terbatas  hal-hal 

dasar……………………………………… 

 

3 

Guru kelas VIII 

Tunagrahita 

 

Yuslianty, S.Pd. 

1. Saya telah mengajar anak tunagrahita ini 

cukup lama. Model pembelajaran untuk anak 

tunagrahita ini sebenarnya identik dengan 

model untuk anak usia kelas 3 SD atau kelas 2 

SD, padahal mereka seumuran dengan anak 

usia 12-14 tahun. Metode pembelajaran yang 

kami terapkan lebih mirip dengan anak SD, 

dengan fokus pada pengenalan lingkungan 

seperti bentuk pohon kelapa, suara hewan, dan 

jenis hewan di sekitarnya. Meskipun demikian, 

pembelajaran IPA pada anak tunagrahita ini 

terbatas hanya pada tahap 

pengenalan……………….. 

2. Kami biasanya menggunakan alat peraga 

sebagai media pembelajaran bagi anak 

tunagrahita. Selain itu, kami juga melakukan 

pengenalan secara langsung yang terkait 

dengan kehidupan mereka tanpa 

memberatkan mereka. Sehingga, mereka lebih 

cenderung bertanya atau mengaitkan dengan 

apa yang mereka lihat di sekitar lingkungan 

mereka……………………………. 

3. Kami biasanya menggunakan alat peraga 

sebagai media pembelajaran bagi anak 

tunagrahita. Selain itu, kami juga melakukan 

pengenalan secara langsung yang terkait 

dengan kehidupan mereka tanpa 

memberatkan mereka. Sehingga, mereka lebih 

cenderung bertanya atau mengaitkan dengan 

apa yang mereka lihat di sekitar lingkungan 

mereka………………………………… 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

4. Kami jarang menggunakan laboratorium dan 

perpustakaan, terutama karena beberapa anak 

tunagrahita yang kesulitan membaca, tidak 

mengenal huruf, dan sulit fokus pada 

pembelajaran. Berbeda dengan anak autis, 

yang cenderung lebih fokus dan memiliki 

kemampuan mengingat yang lebih baik, anak 

tunagrahita ini seringkali lebih suka bermain 

daripada belajar…………………….. 

5. Saya cukup jarang memberikan tugas kepada 

anak tunagrahita, karena sebagian besar dari 

mereka lebih suka bermain. Bahkan, mereka 

lebih cenderung bermain dengan anak-anak 

usia yang lebih muda. Kadang-kadang, mereka 

tidak fokus untuk mengerjakan hal-hal yang 

seharusnya menjadi bagian wajib dari proses 

pembelajaran bagi 

mereka…………………………………. 

6. Kami jarang menggunakan laboratorium dan 

perpustakaan, terutama karena beberapa anak 

tunagrahita yang kesulitan membaca, tidak 

mengenal huruf, dan sulit fokus pada 

pembelajaran. Berbeda dengan anak autis, 

yang cenderung lebih fokus dan memiliki 

kemampuan mengingat yang lebih baik, anak 

tunagrahita ini seringkali lebih suka bermain 

daripada 

belajar……………………………………………….. 

7. Pada anak tunagrahita, kami juga 

menggunakan istilah sumatif dan formatif. 

Namun, kami tidak pernah membandingkan 

kemampuan antar  peserta didik. Kemampuan 

anak tunagrahita ini memang jauh dari rata-

rata usia mereka, oleh karena itu, kami 

mengukur kemajuan mereka dengan 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

membandingkan kriteria pencapaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian, terkadang nilai mereka tidak 

mencapai standar pencapaian pembelajaran 

karena anak tunagrahita cenderung mudah 

melupakan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. Hal ini disebabkan oleh daya ingat 

mereka yang sangat lemah, sehingga mereka 

tidak mampu mengingat hal-hal yang telah 

dipelajari…………………………………….. 

 

4 

Guru Kelas VIII 

Tunadaksa 

 

Darma, S.Pd. 

 

1. Di dalam ruang kelas ini, terdapat dua fase 

perkembangan yang harus berjalan seiring 

yaitu fase D dan fase B. Dua peserta didik 

memiliki kemiripan umum dengan anak-anak 

normal sebaya mereka, dengan perbedaan 

utama hanya terletak pada aspek fisiknya. 

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan 

pada satu dari dua  peserta didik, yang 

mengalami tunaganda. peserta didik dengan 

tunaganda ini seringkali merasa enggan untuk 

bersosialisasi dan lebih memilih untuk 

menyendiri di sudut kelas, membedakan 

dirinya dari peserta didik tunadaksa lainnya. 

Selain menghadapi ketunaan fisik, peserta 

didik ini juga mengalami kondisi autis ringan. 

Oleh karena itu, dalam proses pengajaran 

kepada kedua peserta didik sesuai dengan 

kompetensinya, diperlukan perhatian khusus 

terhadap peserta didik tunaganda agar dapat 

mengakomodasi kebutuhan belajarnya yang 

unik……………………. 

2. Secara umum cukup mudah mengajarkan anak 

tunadaksa dibandingkan anak kebutuhan 

khusus lainnya. Anak tunadaksa lebih mudah 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

mengerti dan memahami pembelajaran karena 

indra pendengaran, penglihatan, perabada, 

penciuman dan perasa mereka berfungsi 

secara normal bahkan secara mental mereka 

tidak kekurangan hanya saja mereka memang  

kekurangan di bagian tubuh gerak mereka 

yang umumnya bisa dilatih…………………… 

3. Dalam pembelajaran IPA, kita pakai video dan 

benda nyata supaya anak-anak bisa paham 

lebih baik. Harapannya, dengan cara ini, anak 

tunadaksa bisa lebih mudah mengerti konsep-

konsep IPA dan langkah-langkah 

perkembangan yang mereka alami. Tujuan 

utamanya adalah supaya mereka paham semua 

informasi dan langkah-langkah yang diajarkan, 

bukan hanya sebagian kecil saja…………………….. 

4. Kami jarang sekali memanfaatkan sarana 

pembelajaran seperti perpustakaan dan 

laboratorium. Lebih sering, kami 

menggunakan media audiovisual dan media 

konkrit. Kami bukan hanya berperan sebagai 

guru kelas tapi juga wajib merawat mereka 

karena mereka tidak didampingi oleh orang 

tua atau keluarga, sehingga  alat bantu mereka 

kami perhatikan juga. Tentu ini jadi hambatan 

kami untuk membawa mereka ke laboratorium 

dan perpustakaan………………………… 

5. karena kami kekurangan waktu dalam 

melakukan praktikum atau apapun yang 

berhubungan dengan pembuktian teori 

pembelajaran IPA, maka kami umumnya 

memberikan penugasan kepada anak 

tunadaksa dirumah, namun tentu melihat 

bagaimana keadaan mereka, tidak mungkin 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

kami memberikan tugas yang memberatkan 

keadaanya…………………………………………. 

 

5 

Guru Kelas VIII 

Autis Sedang 

 

Rukayah, S.Pd. 

 

 

1. Saat ini, saya mengajar anak autis yang 

cenderung pendiam, kurang mampu 

berkomunikasi secara verbal maupun 

nonverbal, dan lebih suka bermain dengan pola 

yang berulang. Proses pembelajaran kepada 

anak autis sedang ini berbeda dengan anak 

autis ringan. Meskipun mampu melakukan 

perawatan diri sendiri, mereka memerlukan 

bantuan orang lain. Di kelas ini, kami fokus pada 

pendampingan, tanpa adanya proses 

pembelajaran atau tugas media pembelajaran 

yang diberikan………………………… 

2. Kalau di kelas ini memang akademik tidak perlu 

kami lakukan, karena untuk menulis saja 

mereka masih sangat sulit. Komunikasi dua 

arah kadang bisa terjadi namun sangat jarang. 

Sehingga patokan kami adalah bagaimana 

mereka meniru dan menunjukkan jenis hewan 

atau benda yang mereka pahami…………………….. 

6 

Guru Kelas VIII 

Autis Berat 

Juwita, S.Pd. 

1. Memberikan pembelajaran IPA pada anak autis 

berat sangat sulit. Hal ini terjadi karena anak-

anak dengan kondisi ini seringkali tantrum, 

yang dapat membuat mereka berbahaya, serta 

menimbulkan bahaya bagi guru yang 

mendampingi mereka. Oleh karena itu, anak-

anak golongan ini memang perlu dijaga agar 

tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. 

Namun, dari segi akademik, perkembangan 

mereka tidak sejalan dengan anak-anak 

………………….golongan lainnya. 

2. Kami tidak bisa menilai mereka dari segi 

apapun, karena kami lebih layak disebut 



No 
Sumber 

infromasi 
Hasil Kutipan Wawancara 

sebagai penjaga mereka agar mereka tidak 

menyakiti dirinya sendiri, orang lain dan 

membahayakan temannya yang lain. Anak 

autis berat cenderung tidak tahan di kelas, 

mereka umumnya hanya mau berlari dan 

mengganggu orang-orang……………. 

 

 

7 

Guru Kelas VIII 

Autis Ringan 

Hartatu Hafid, 

S.Pd., 

1. Dalam menghadapi tantangan mengajar anak 

autis ringan, saya menemukan bahwa 

pendekatan yang efektif adalah fokus pada 

pengenalan konsep dasar. Kami tidak 

menomorsatukan aspek akademis karena 

kemampuan terbatas mereka dalam mengingat 

informasi. Upaya lebih difokuskan pada melatih 

kemampuan dan bakat individu anak, dengan 

hanya sekitar 10% perhatian terhadap aspek 

akademis……………………………. 

2. Secara akademik tes formatif dan sumatif tidak 

kami lakukan secara struktur seperti kelas lain, 

karena memang anak autis sulit untuk duduk 

tenang jika mereka masih bisa berkomunikasi 

dua arah. Namun tes formatif dan sumatif 

kadang kami lakukan dengan bertanya 

langsung……………….. 

 

 



PROFIL SEKOLAH 

 
 

1. IDENTITAS SEKOLAH 
 
NAMA SEKOLAH   : SLB NEGERI 1 MAKASSAR 
NPSN     : 40314139 
JENJANG PENDIDIKAN   : SLB 
STATUS SEKOLAH   : NEGERI 
SK PENDIRIAN SEKOLAH  : 421.2/5764/DP/IX 
TANGGAL SK PENDIRIAN  : 20 NOVEMBER 1984 
TANGGAL SK IZIN OPERASIONAL : 16 SEPTEMBER 2016 

 
2. VISI MISI 

 
VISI 
 
“ TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MANDIRI DAN 
BERMASYARAKAT BERDASARKAN DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA “ 
 
MISI 
 
a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur untuk membentuk 

pribadi yang berakhlak mulia dan sikap mental yang tangguh. 
b. Mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada 

pembelajaran berpusat pada peserta didik berkebutuhan khusus 
c. Meningkatkan potensi akademik dan non akademik sesuai dengan potensi dan tingkat 

kebutuhan yang dimiliki peserta didik 
d. Mengembangkan berbagai jenis Program Kekhususan untuk mewujudkan 

kemandirian activity of daily living (ADL) dan kemampuan interaksi dengan 
masyarakat.  

e. Meningkatkan simpati dari empati peserta didik berkebutuhan khusus dalam 
kepedulian social melalui keikutsertaan dalam pagelaran seni dan budaya daerah 
untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 

f. Mengembangkan berbagai keterampilan hidup sesuai bakat dan minat siswa melalui 
program pengembangan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup 

g. Mengembangkan kecakapan sosial dan emosional peserta didik guna menghadapi 
kehidupan di masyarakat 

h. Mengembangkan potensi berbasis digital melalui keterampilan berkomunikasi 
melalui handphone, internet untuk mengembangkan kemampuan dalam 
bermasyrakat. 

i. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan 
kompetensi keterampilan dan kecakapan hidup 

 



 
 

3. JUMLAH PTK 
 
JUMLAH PENDIDIK 
 
a. Guru ASN    : 75 Orang 
b. Guru Non ASN  : 34 Orang 
c. Guru PPPK   : 13 Orang 

 
Guru PLB   : 72 Orang 
Guru Non PLB  : 50 Orang 

 
JUMLAH TENAGA PENDIDIK 
 
a. Tenaga Pendidik ASN : 1 Orang 
b. Tenaga Pendidik Non ASN : 11 Orang 

 
Jumlah Pendidik (Guru) Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
a. Laki-laki  = 37 
b. Perempuan  = 85 

 
Jumlah Tenaga Pendidik (TU) Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
c. Laki-laki  = 7 
d. Perempuan  = 5 
 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pension tahun 2022 dan 2023 
 
a. 2022 

PTK yang pensiun berjumlah 5 Orang 
 

b. 2023 
PTK yang pensiun berjumlah 4 Orang 
 

c. 2024 
PTK yang pension berjumlah 5 Orang 

 
 Jumlah Guru Non ASN Yang lulus PPPK Tahap 1 dan Tahap 2, tahun 2022 
 

a. Tahap 1, Non ASN yang lulus PPPK berjumlah 8 Orang 
b. Tahap 2, Non ASN yang lulus PPPK berjumlah 2 Orang 

 
 
 
 
 



 
4. JUMLAH SISWA 

 
Data siswa UPT SLB Negeri 1 Makassar Sulawesi selatan Yang terdiri dari anak berkebutuhan 

khusus jenis Tunanetra,Tunarungu,tunagrahita,tunadaksa dan autis. 

Peserta didik tahun pelajaran 2023/2024 : 

 

1. TKLB = Laki – Laki  = 7 Orang 
   Perempuan  = 7 Orang      
      14 Orang 

 
2. SDLB  = Laki – Laki   = 116 0rang  

   Perempuan   = 65 Orang  
     180 Orang 
 

3. SMPLB =  Laki – laki   = 53 Orang  
                      Perempuan   = 27 Orang  

      80 Orang 
 

4. SMALB  =  Laki-laki   = 38 Orang  
    Perempuan   = 20 Orang 

     58 Orang 
 

Keadaan Perketunaan Siswa SLB Negeri 1 Makassar 
 
T.Netra  : 9 
T.Rungu : 70 
T.Grahita : 173 
T.Daksa : 20 
Autis  : 60 

 

Total    = 332 Orang 

 
5, Keadaan Sarana Prasarana  

Luas tanah 26.436 m2 

Luas Bangunan 3029 m2 

 

 

 

 

 



 

 

Kelengkapan sarana dan prasarana 

 

No 
Komponen Sarana dan 

Prasarana 
Jumlah 

Kondisi 
Ket. 

Baik Rusak 

1 Ruang pembelajaran umum     

1.1 Ruang kelas 27 23 4  

1.2 Ruang perpustakaan 1 1 -  

2 Ruang pembelajaran khusus     

2.1 Ruang OM 1 1 -  

2.2 Ruang BKPBI 1 1 -  

2.3 Ruang Bina Diri 1 1 -  

2.4 Ruang Tata Busana 1 1 -  

2.4 Ruang Tata Boga 1 1 -  

2.5 Ruang ICT 1 1 -  

2.6 Ruang Tata Rias 1 1 -  

2.7 Ruang otomotif 1 1 -  

2.8 Ruang Kriya kayu 1 - 1 Rusak berat 

2.9 Ruang Hantaran 1 1 -  

2.10 Ruang Elektro 1 1 -  

2.11 Ruang Musik 1 - 1 Rusak berat 

2.12 Ruang Akupuntur/ spa therapy 1 1 -  

2.13 Ruang fisioterapi 1 1 -  

2.14 Ruang Audiometer 1 1 -  

2.15 Ruang E-Learning 1 1 -  

2.16 Ruang Kelas PLK 2 2   

3 Ruang penunjang     

3.1 Ruang pimpinan/kepala sekolah 1 1 -  

3.2 Ruang guru 1 1 -  

3.3 Ruang tata usaha 1 1 -  

3.4 Tempat ibadah/masjid 1 1 -  

3.5 Ruang UKS 1 1 -  

3.6 Ruang Asesment/Konseling 1 1 -  

3.7 Ruang Organisasi Pramuka 1 1 -  

3.8 WC 10 6 4  

3.9 Gudang 2 - 2  

3.10 Ruang sirkulasi/koridor 1 1 -  

3.11 Tempat bermain/berolahraga 1 1 -  

3.12 Ruang Wakasek 1 1 -  

3.13 Ruang Centre Braillo 1 1 -  

3.14 Aula 1 -   

3.15 Gedung Diklat 1 1 -  

3.16 Laboratorium     

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Keadaan Sarana Tahun 2023/2024 

 

No Nama peralatan Jumlah 
Kondisi 

Ket. 
Baik Rusak 

1 2 3 4 5 6 

1. Komputer E-Learning 3 unit 3 - 
Bantuan Direktorat   
P PK-LK Dikmen 

Tahun 2011  

2. Komputer Braillo 1 unit 1 - 

Bantuan Direktorat 

PPK LK Dikmen 
Tahun 2011 

3. Laptop E-Learning Dikmen 1 unit  1 
Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikmen 

Tahun 2011 

4. Laptop E-Learning Dikdas 1 unit  1 

Bantuan Direktorat 

PPK LK Dikas 
Tahun 2011 

5. LCD Projector E-Learning Dikdas 1 unit 1 - 
Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikdas 

Tahun 2011 

6. Pinter Canon E-Learning Dikmen 1 unit 1 - 
Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikmen 
Tahun 2011 

7. 
 

Printer Canon E-Learning Dikdas 1 unit 1 - 
Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikas 2011 

8. Printer Braille 1 unit 1 - 

Bantuan Direktorat 

PPK LK Dikdas 2011 

9. Kamera Digital (E-Learning Dikmen) 1 unit 1 - 

Bantuan Direktorat 

PPK LK Dikas 
Tahun 2011 

10. Audiometer Dikmen  1 set 1 - 

Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikmen 
2011 

11. Audiometer Dikdas 1 set 1 - 

Bantuan Direktorat 
PPK LK Dikdas 2011 

12. Layar LED 1 set 1 - 
Bantuan Direktorat 
P PK LK Dikdas 

2011 

13. Mesin ketik braille 1 unit 1 -  
Bantuan Direktorat 
P PK LK Dikdas 
2011 

14. Riglet besar 4 buah 4 -  

Bantuan Direktorat 

P PK LK Dikdas 
2011 



15. Gerobak sampah (Atro) 1 buah 1 - 
Bantuan 
Operasional Dikmen 
2011 

16. Tempat Sampah  7 buah 7 - 
Bantuan 
Operasional Dikmen 

2011 

17. Mesin plong 1 set 1 - 
Bantuan 
Operasional Dikmen 
2011 

18. Tenda terowongan 1 set 1 - 

Bantuan 

Operasional Dikmen 
2011 

19. Papan pengumuman 4 set 4 - 
Bantuan Dana BOS 
SDLB/SMPLB 2011 

20. Lemari Piala 1 set 1 - 
Bantuan Dana BOS 
SDLB 2011 

21. Lemari arsip 1 set 1 - 
Bantuan Dana BOS 
SDLB 2011 

22. Labtop Braillo 1 Unit 1 - 
Bantuan Direktorat 

PLK 2012 

23. Printer Braillo 2 Unit 2 _ 
Bantuan Direktorat 
PK - PLK 2012 

24. Printer Braillo  1 Unit 1 - 
Bantuan Direktorat 
Pk - PLK 2014 

25. Komputer Braillo 2 Unit 2 - 
Bantuan Direktorat 
PK - PLK 2012 

26.  Mesin Ceklok 1 Unit  1 - 
Bantuan APBD 
2015 

27. Print Ceklok 1 Unit  1 - 
Bantuan APBD 

2015 

28.  Monitor Ceklok 1 Unit 1 - 
Bantuan APBD 
2015 

29.  Lemari Pojok Bacaan 4 Unit 4 - Bantuan 2016 

30. Mesin Pemontong Rumput 1 Unit 1 - 
Bantuan Dana Bos 
2016 

                                

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

5. PRESTASI SISWA TINGKAT NASIONAL 

 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2018 

1. Lukis  Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

2. Lukis juara 1 SMA A.n. Muhiddin 

3. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

4. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Aswita 

5. Desain Grafis Juara 1 SMP A.n. Ahmad 

 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2018 

1. Busana Juara 1 A.n. Nur Alia 

2. Kecantikan Juara 1 A.n Widiatmi 

3. Hantaran Juara 1 A.n. Sarwana 

4. Keterampilan Kayu Juara 1 A.n. Hermawan 

5. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Putra Safar 

6. Lomba IT Juara 1 A.n. Aswita 

7. Merangkai bunga Juara 1 A.n. St. Khadijah 

8. Membatik juara 1 A.n. Sunarti 

9. Lomba kompetensi keahlian tata busana pada lomba keahlian Guru produktif SMK dan 

Guru 

     Keterampilan SLB Tingkat Nasional tahun 2018 di malang jawa timur sebagai juara III An : 

     ibu Dra. Wiwiek Susiyantini. 

 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2019 

 

1. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

2. Lukis juara 1 SMA A.n. Muhiddin 

3. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

4. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Dheva 

 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2019 

 

1. Busana Juara 1 A.n. Nur Alia 



2. Kecantikan Juara 1 A.n Widiatmi 

3. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Putra Safar 

4. Lomba IT Juara 1 A.n. Faiqah 

5. Membatik juara 1 A.n. Musliana 

 

Tata Busana Juara 1 Tingkat Nasional Tahun 2019 

A.n NUR ALIA 

 

 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2020 

 

1. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

2. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

3. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Rifdah Lutfiah 

4. Cipta Komik Strip Juara 1 An Naila Sar Fitri 

 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2020 

 

1. Tata Busana Juara 1 A.n. Naila Sar Fitri 

2. Kecantikan Juara 1 A.n Khusnul Khotima 

3. Tata Boga Juara 1 An. Annisa Istiqomah 

4. Merangkai Bunga Juara 1. An Nur aliyah 

5. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Zubair 

6. Kriya kayu Juara 1 A.n M. Farhan. AR 

7. Lomba IT Juara 1 A.n. Rifdah Lutfiah 

8. Membatik juara 1 A.n. Musliana 

 



      PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR TUNANETRA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah  Siswa bagian A : P (perempuan), L (laki-laki)  
TKLB P = 1  SMPLB P = 1 Total P = 3 
          L = 0                 L = 1       L =  9 
SDLB P = 0  SMALB P = 1          = 12 orang 
          L = 5                 L = 3 

                 
SDA=4 rombel 
SMP 1 
SMA 2 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

1. TK 1 1. Siti Annasyah Ufaira Dinanti Sitti Nursia , S.Pd., M.M. P = 1 

2. I /A 1 1. Fafa Husain 
 Hasnawati S.Pd 
Andi Ratna Suci Djaya, S.Pd. 

L = 1 

3. II/A  1 1. Muhammmad Raihan Saputra 
2. Muhammad Putra alyafi 

L = 2 

4. III/A 1 1. Muh. Arif Aditya  Asgar  
 
H. Anwar Masiming, S.Pd., M.M 
 
 

L = 1 

5. V/A 1 1. Muhammad Akbar L = 1 

6 VIII/A 1 1. Nurul Ramadhani 
2. Syahrul Ramadhan 

Kasmir Padallingan, S.Pdi. 
 

P = 1 
L = 1 

7. X/A 1 1 .Noor Fajar Hidayat 
2.Masyita Putri Nashira 

Hendra Ganna, S.Sos. 
 

P = 1 
L = 1 

8. XI/A 1 1. Muh. Nouval Alif 
2. Achmad Dani 

A. Amiruddin, S.Pd. 
 

L = 2 



PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR TUNARUNGU 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

1 TKLB B1 2 1. Muhammad Syafiq Athallah 
2. Fatimatuzzahro  

3.  

Herawati, S.Pd., M.Pd. 
 
 

P = 2 
L =  2 

2 TKLB B2  4.    Aisyah Dzakira Rahmat 
5. 4.                  4.    Muh. Fathian  Akbar Fathurrahman 

Megawati, S.Pd 
 

    3 
 
 
 

I/B1 
 
 
 

2 
 
 
 

1. Aisya Nur Ramadhan Hasanuddin 
2. Rika Aprianti 
3. Ummu Kalsum Nuraeni 

 

Masliani, S.Pd. 
 
 
 

P = 3 
L = 0 

 
 

  4 
 
 

1/B2 
 
 
 

 
 
 

1. Muh. Rifai Ramadhan Supratman 
2. Muhammad Hafiz Matondang 
3. Michaela Velove Togas 

 

Donatus Anggut, S.Pd. 
 
 
 

P = 1 
L = 2 

 
 

5 
 
 
 
 

   II/B1  
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1. Muh. Rifat Al-Rasyah 
2. Muh. Hafiz Ibrahim 
3. Muhammad Fhatir 
4. Sakira Talita Ah-sahra 
5. Arsyifa Khumairah Wiriyono 

Wahdaniah, S.Pd. 
 
 
 
 

P = 2 
L = 3 

 
 
 

6     II/B2 
 
 
 

 

1. Arya Syahril 
2. Dian Anggraini 
3. Muhammad Mirza Nur 
4. Nurul Aqira 

 Hudaya Muis, S.Pd. P = 3 
L = 1 

 
 

7      II/B3 
 
 

 
1. Nurul Aqiva 
2. Al Yafi 

 

Nur Imani, S.Pd. 
P = 2 
L = 0 

8 III/ B1 1 1. Kesya Ahlani 
2. M Alden Bilal 
3. M.  Ayashi 
4. Muhammad Althaf Asyraf 

Hj. B. Nurniati, S.Pd., M.M, M.Pd 
 

P = 1 
L = 4 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

5. Petra Cristiano Togas 

9 IV/B 1 1. M. Andika Putra 
2. M. Afdal Ilyas 
3. Nasrullah 
4. Muhammad Alif Salman Alfarizy 

Farmawati, s.Pd. P = 0 
L = 4 

10 V/B1 2 1. Aulia 
2. Andi Muh. Baihaqy AL-Yassa Putrasa 
3. Andi Ikram Andrianzah 
4. Umar Ridwan 
5. Nabila 

Anita Turnesia Sari Syam, S.Pd. 
 

P = 2 
L = 3 

   11  V/B2 
 
 

 
 
 

1. Muh. Alif Salman Al Farizy 
2. Talita Fakhirah. S 

Sakriani, S.Pd. P = 2 

L = 3 

12 VI/B 1 1.  Nur Muhammad Rian 
2.  Putri Nur Aliya Zahra 
3. Abdurrohman Ash Shiddiq 

13 VII/B           1   1. Muhammad Iqra Marewa 
2. Abiyan Syamil 

 

Muh. Shiddiq, S.Pd. P = 0 
L = 1 

 
14 VIII/B 1 1. Muh. Fadil Fattah 

2. Nazwa Nurkhairiyah Yusran 
3. Muh. Firzah Attalah Harum 
4. Fachira Anarchita Aswar 

(pindahan) 
5. Abiyyu Dzaki 
6. Muh. Fitrah Ramadhan 

Hj. Nuhari, S.Sos P = 2 
L = 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Jumlah siswa Tunarungu = P (Perempuan), L (Laki-laki) = 28 + 39 = 67 orang 
  
TKLB P = 2  SDLB P = 14  SMPLB P = 3  SMALB P = 9 
          L = 2            L = 19                L = 7                L = 11 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

15 IX/B 1 1. Muhammad Arif Firmansya 
2. Muhammad Rafli 
3. Gadiza  Nurma Novianty 

 

Baso, S.Pd. P = 1 
L = 2 

16 X/B1 2 1. Ahmad Faiz 
2. Ahmad Juliansyah Syam 
3. Muh. Fachrul Ardhiansyah 
4. Muh. Fachril Ardhiansyah 
5. Muh. Fardad Maulana Syawal 
6. Muhammad Ilham Shaputra 
7. Fitriansyah Awal Wijaya 

Nuraeni T, S.Pd P = 0 
L = 7 

 17 X/B2  1.    Kahila Diyanti 
2.    Sakia Nur Ramadani 
3. Nur Aisyah Fadilah Y Rachmola 
4. Elvia Qalila Alginan 
5. Ashafa Lulu Jannah Ridwan 
6. Dian Syaikah Dewantari 
7. Reski Wulandari 

Dra. Wiwiek Susiyantini P = 6 
L = 0 

  18 XI/B 1 1. Muh. Farid Ashar 
2. Hardiansyah 
3. Uyainah 

Sudarman, S.Pd. P = 1 
L = 2 

19       XII/B 1 1. Zubair 
2. Muh. Rafli Putra Risal 
3. Zahra Wahdaniah Asri 

Darwiati, S.Pd P = 1 
L = 2 



PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR TUNAGRAHITA 
 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

  1 
 
 
 

TKLB 
 
 
 

1 
 
 
 

1. Faisah Afiah Jalil 
2. Maher Zain Amri 
3. Ince Abdizar Yahya Alfarizi 
4. Annisa Ramadhani 

Indrayati, S.Pd., M.Pd 
 
 
 

P = 2 
L = 2 

 
 

    2 
 
 
 
 

SDLB C 
1/C1 

 
 
 

          3 
 
 
 
 

1. Safira Afdal 
2. Airin Anggraeni 
3. Alim Ardiansyah Hasrat 

 
 

Junasiah, S.Pd. 
 
 
 
 

P = 3 
L = 1 

 
 

 
   3 
 
 
 
 

1/ C2 
 
 
 
 

 

1. Alifah Thalita Jasmin 
2. Muh. Arsyad Rivai 
3. Syarifah Revita Raihannah 
4. Harun Ismail 

 

Hasriani, S.Pd., M.Pd. 
 
 
 
 

P = 2 
L = 2 

 
 
  

  4 
 
 
 
 

1/C3 
 
 
 
 

 

1. Muhammad Fatkah Shiddiq Akhsan 
2. Nur Asy Syifa Azzahra 
3. Sakila 
 
 

Wardawati, S.Pd. 
 
 
 
 

P = 1 
L = 1 

5 
 
 
 

2/C1 
 
 
  

3 
 
 
 

1. Muh. Yusran 
2. Atika Zahra Ratifah R 
3. Lion Felicia 
4. Muhammad Zafrani Ilham 

Nur  Wahyuningsih, S.S, M.M 
 
 
 

P = 2 
L = 2 

 
 

6 
 
 
 
 
 

2/ C2 
 
 
 
 
 

 

1. Akifa Naila Rizkia 
2. Hana 
3. Dwi Angraeni 
4. M. Zulfadli Khairi 
 
 

Hj. Rahmatiah, S.Pd 
 
 
 
 
 

P = 3 
L = 1 

 
 
 
 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

   
 
 

  
 
 

7 
 
 
 

 
 
 

2/C3 
 
 
 
 
 
 

 

1. Muhammat Alfatih 
2. Guen Pusvita 
3. Refan 
4. Muh. Fais Raja Permata 
 
 
 

Pariani, S.Pd. 
 
 
 
 
 
 

P = 1 
L = 3 

 
 
 
 
 

   8 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3/ C1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Muhammad Rizqi Kurniawan 
2. Zalfa Zahira Zainal 
3. Meisya Fadillah Ramzal  
4. Bilqis Kaisah Dirham 
5. Muh. Adil Alfian Manas 

 
 
 
 

Jaenab S.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P = 3 
L = 2 

 
 
 
 
 
 
 

   9 
 
 
 

3/ C2 
 
 
 

 

1. Nurul Azizah  Arsyad 
2. Aidin 
 
 

Andi Putri Nur Intan Yusri, S.Ak. P = 2 
L = 0 

 
 

 10 
 
 

3/C3 
 
 

 
1. Khanza Khumairah Andriana Muntu 
2. Muh. Nur Farid S 

 

Muhammad Saddan Husain, S.Pd. P = 0 
L = 2 

 
  11 
 
 
 

4/C1 
 
 
 

4 
 
 
 

1. Abu Bakar Sibly 
2. A. Ridwan Abd Fattah 
3. Muh. Abid 

 

A. Latifah Faisal Sinta, S.Pd.  
 

P = 0 
L = 3 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

  12 4/C2 
 

 
           

1. Andi Ziti Fatimah 
2. Andi Syafiqah Naila Harun 
3. Andi Afifah Awaru 
4. Muh. Jaelani Ashar T 
5. Muh. Ahza Kaeza 

Hj. Hermiati, S.Pd. 
Rahmawati Mangka, S.Pd. 

P = 3 
L = 2 

13 4/C3  1. Alifah kayyisah Azzahrah khaled 
2. … Pindahan 

Isny Afridasari, S.Pd. P = 1 
L = 0 

14 4/C4  1. Muh. Rayyan 
2. Jiro Alexander Lengkong 

Husain, A.Ma. P = 0 
L = 2 

15 5/C1 3 1. Nurfadillah 
2. Muhammad Rasyidin Rizal 
3. Syamsuddin (tidak aktif) 
4. Muh. Anugrah Syech Ardiansyah 
5. Sultan Restu bumi Diponegoro 
6. Muhammad Ibad 

Dra. Hj. Khadijah, M.M P = 1 
L = 4 

16 5/C2  1. Syafira Ramadhan R 
2. Marva Syandana 
3. Aimmah Muttaqiah 
4. Muh. Hatam 
5. Zaqi Faid Ziqra 

Dra Habiba, M.Pd. P = 2 
L = 3 

 17 
 
 
 

 

     5/ C3  1. Triswandi Nugraha 
2. Muhammad Aldi 
3. Muh. Nur Rifky 
4. Werren Daniel Saharuddin 
5. Abdullah Faqih Ar Rahman 

Hasjuita, S.d., M.M. 

 

 

P = 0 
L = 5 

18 6/C1            2 1. Asyarf Khair Al-Hanif Fadillah Syifa Khaerunnisa, S. Sos. P = 3 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

2. Yeni Dewi Hartati 
3. Muhammad Dafa Eka Putra 
4. Imelda Gozali 
5. Shiva Nur Shavana 

L = 2 

19 
 

6/C2  1. Rizkullah Anas 
2. Suci Rahmadhani 
3. Fajrin 
4. Zaqi Faid Ziqra 

Nur Azizah, S.Pd. P = 1 
L = 3 

 20 7/C1           2 1. Suci Wulandari Wahyu 
2. Ahmad Alegra Alfareza Raas 
3. Anggi Pratiwi 
4. Noor Maulidya Jamri 

 Hj. Suhera Panynyili, S.Pd., M.M 
 

P = 3 
L = 1 

21 
 
 
 
 

 

7/C2  1. Febrianti Zainuddin 
2. Tiara Khaerunnisa R. 
3. Andi Aisyah Tenri Pada 
4. Muh. Alim Basir 
5. Muhammad Chaesar Rusadi 
6. Raushani Amirah Lukman 
7. Arlin 

Hj. Martina, S.Pd/ Aliyas P = 3 
L = 4 

22      8/C1 4 1. Fathin Nur Ihsan 
2. Fairuzul Wafi Faradis 
3. Zaky Ramadhan 

Yusliaty, S.Pd. 
 

P = 0 
L = 4 

 23 
 
 

8/C2  1. Wahyudi Rahim 
2. Muh. Fathur Al Rizky Ishak 
3. Muh. Fadlan Rifqi Hammani 
4. Muh. Fatwa Arbain 
5. Riski Muwahid Ikhsan 

ST. Harlina R, S.Pd., M.Pd. 
Adnan, S.Pd., M.Pd 
Ratnawaty, S.Pd. 

P = 0 
L = 5 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

 24 8C3  1. Muh. Ulil Iqram 
2.   Ahmad Zuhairi 
3.   Elvira Pratiwi 
4.   Aura Natifah 
5.   Melisa Sisilia Salemppang 
6.   Resa Akabar 

Munifah, S.Pd., M.M P = 3 
L = 3 

 25 8/C4   1. Soladin Soelaman Aksar 
2. Andi Muhammad Fadil 
3. Aswinta 
4. Muhammad Aidil Sulfitra 
5. Muh. Rifqi Fifaat 
 

 Rosmiah, S.Pd. P = 1 
L = 4 

26 9/C1 
 

           2 
 

1. Kyzanindra Ayudia Putri Melati 
2. Whidyani 
3. Alvin Arazan Ridwan 
4. Muhammad Fuad Arafah 
 
 

Christina Padidi Tombilangi, S.Pd 
 
 
 

P = 2 
L = 2 
 
 
 

27 9/C2  1. Aditya Pratama 
2. Maulana Ichsanul Kamil 
3. Muhammad  Tal’At Al-Amin 
4. Cherry Triyanto 
5. Fikha Khaerunnisa 
6. Abdurrahman 

Hj. Sahidah, S.Pd P = 1 
L = 5 

 28 
 
 
 
 

10/C1 3 1. Muhammad Relawan Rabbani 
2. Athiyyah Nahda Ajeng Rukhisya 
3. Andi Taruna Putra Heriandi 
4. Farah Nabila 

 

Hj. Ayustatina, S.Pd P = 2 
L = 2 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

29 
 
 

10/ C2  1. Muh. Rafif Syihan 
2. Muhammad Rafqi Febriansyah 
3. Muhammad Rian Sira Hidayat 

H. Idham, S.Pd. P = 0 
L = 3 

30 10/C3  1. Muh. Ilham Ismail 
2. Imam Hanafi 
3. Muh. Armyn Ramadhan 
4. Abdul Rahman Al Sudais Sijaya 
5. Andi Satriawan Makkasau 

H. Paharuddin, S.Pd P = 0 
L = 5 
 
 

 
 
 

31 11/C1 2 1. Na’ila Kharimah Az-Zahra 
2. Siti Nur Hijrah 
3. Atika 
4. Muhammad Al-Hadi 
 

Diah Lukita Sari, S.Pd P = 3 
L = 1 

32 11/C2  1. Muh. Risky Pratama 
2. Adjie Pratama 
3. A. Muh Qadri Isha 

 

Agus Sudrajat, S.Pd. P = - 
L = 3 

 33C 12/ C 1 1. Erlangga Ananda Putra 
2. Ayu Reski Rahmayanti 
3. Muh. Rayhan Anugrah 

Sahrida, S.Pd. P = 1 
L = 2 

 
Jumlah siswa Bagian Tunagrahita  P =   47 
                                                             L =   82 
                                                      Total = 129 orang               
 
TKLB  P = 2 SDLB P = 26   SMPLB P = 13   SMALB P =  6 
           L = 2            L = 38                                        L  =  28                 L = 16 



PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR TUNADAKSA 
 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

1 TK - -   

2 I D 1 Try Kartika Putri 
 
Rabiah, S.Pd 
 
 

P = 1 

3 
 
 
 

II D1 
 
 
 

2 
 
 
 

1. Muhammad Al Aidin Nasari 
2. Mar’ha Rasiqa Marsuki 
 
 

P = 1 
L = 1 

 
 

4 
 
 

 
 

II D2 
 

 
 
 

 

1. Farhan Jaesyah Trimulyo 
2. ... Siswa pindahan 
 
 
 

Nurul Jamiah Ramadhani A, S.Pd 
 
 
 
 

P = 0 
L = 1 

 
 
 

5 III D 
 
 

1 
 
 

1. Ahmad Fahri Pratama 
2. … Siswa pindahan 

 

Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd. 
P = 1 
L = 1 

6 V D 1 1. Jihan Lathifah Salsabila 
2. M. Fauzan Zaka Oematan 

Mangguk, S.Pd,  
 

P = 1 
L = 1 

7 VII D 1 1. Nur Sidar Putri Hastuti 
2. Nurul Azizah 

Sitti Nur Rahmadanti , S.Pd 
 

P = 2 
L = 0 

8 VIII D 1 1. Nurul Indika R. 
2. Nur Azizah  
3. A. Annisa Almira Yani  

 

Darma.S.Pd 
  

 P = 4 
L = 0 

9 IXD 1 1. Meyzha Resqita (Kls 9 D) 
2. ...Siswa pindahan 

 

Partiwi, S.Pd. P = 1 
L = 0 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

10 XI D 1 1. Suci Rahmawati 
2.  Zidni 

A. Idawati, S.Pd. P = 2 
L = 0 

 
Jumlah siswa Tunadaksa : P (Perempuan) + L ( Laki-laki) = 15 orang 
 
TKLB = 0                  SDLB P = 4  SMPLB  P = 5  SMALB P = 2 
                                            L = 4                 L = 0                L = 0 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR AUTIS 
 

NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

1 
 

 

TKLB 1 
 
 

2 
 
 

1. Aira Azzahra Hadji Ali 
2. Tasya Lutfia Azzahra 
 

Andi Chaerunnisa Rachman, 
S.Pd 
 

 P = 2 
L = 3 

 
 
  

 
 

2 
 
 

 
 
 

 
 

TKLB 2 
 
 
 

 
 
 
 

3. Arya Wijaya 
4. Masyam Balnegip Sampiraja Demory 
5. Muhammad Ilham M 

 
 
 

Abdul Karim, S.Pd., M.Pd 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

  SDLB 
              1F1 
 
 

8 
 
 
 
 

1. Ihsan Pratama Sukarto 
2. Khalid Al Fatih  
3. Zain Malik Ramadhan 
 
 

 Dra. Nurhayati Pannu 
 
 
 
 

P = 0 
L = 3 

 
 
 

4 
 
 
 

1F2 
 
 
 

 

1. Muh. Faiz Ramsyah 
2. Muh. Zhafran Arafah 
3. Sabran Rafinra Zulchair 
4. Skyra Shanum Anari Idil 

Februarita, S.Pd P = 1 
L = 3 

 
 

5 
 
 

      1F3 
 
 

 
1.  Muh. Arsya Hadi 
2. Nur Syafa Marwah Arafah 
3. M. Fakhri Ramadhansyah 

Sahriwati S, S.Pd P = 1 
L = 2  

 
 6 
 
 
 

1F4  
 
 
 

 

1. Muh Fauzi Pallawa Andi 
2. Muh Restu Setiawan 
3. Andi Muh. Riyadh Al Amin 
 

Andhar, S.Pd, M.Pd P = 0 
L = 3 

 
 

7 1F5  1. Dwi Faris Maulana 
2. Anindya Fauziah  
3. Muhammad Risky Habibi Akhsan 

Risda Nurul Fadillah, S.Pd. P = 1 
L= 2 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

8 1F6  1. Siti Maryam 
2. Muhammad Akil 
3. Ahmed Aufar Dzaky Ahsan 

Hudayah Tayeb, S.Pd., M.Pd. P = 1 
L = 2 

9 1F7  1. Dewantoro Sumito 
2. ….Siswa pindahan 

Nur Iksan Bakri, S.Pd. P = 0 
L = 1 

10 1F8  1. Muh Sakha Arkan Wiratama 
2. Abidzar Ahsan Al Gifhari 

Rachmat Rasyid, S.Pd. P = 0 
L = 2 

 11 2F1 3  1. Muhammad Kamil Pratama Qadri 
2. Andi Ariqin Fausan 
3. Moh. Lutfi 

A. Joharniati M Bali, S.Pd., M.Pd. P = 0 
L = 3 

 12 2F2  1.  Muh. Ziqrom Faqih 
2. Muhammad Rafa Alfaro 
3. Muh. Chalief Athaariz 

Djayalangkara, A.Ma. 
 

P = 0 
L = 3 

13 2F3  1. Naflah Syakira 
2. Ariqin Kamil Rahmat 
3. Fatimah Nur Azzahra 

Sartina, S.Pd. 
 
 

P = 2 
L = 1 

14 3F1 3 1. Arkana 
2. Naufal Algazali 
3. Athalla 

Itrawati, S.Pd  P = 0 
L = 3 

 
 15 

3F2  1. Muh. Reza Sugiarto 
2. Nadifa Calista Margaret 
3. Muh. Fayyadh Alqifari Putra Pangerang 

 

Hartati, S.Pd P = 1 
L = 2 

16 3F3  1. A. Athiyah Mulia 
2. ... Siswa pindahan 

Mutmainnah Mustika, S.Pd P = 1 
L = 0 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

17 
 

 

4F1 
 

3 
 

1. Muh.Alwi Ramadhani 
2. Destri Mutiara  
3. Muhammad Rifqi Prasetya 

Rosmini, S.Pd P = 1 
L = 2 

 18 4F2  1. Muhammad Sami S 
2. Muh. Faruq Al Farabhie 
3. Muh. Aidhan Razmal 

 Sitti Purnama, S.Pd 
 

P = 0 
L = 3 

19 4F3  1. Andi Najwa Nasir 
2. … Siswa pindahan 
 
 

Diana Amaliah, S.Pd. P = 1 
L = 0 

20 5F 1 1. Vira Amalia Setiady 
2. Dzaki Almer Jamail 
3. Warner Davis Saharuddin 
4. Muh. Zaki Al Mahdi B Candra 
5. Ochal  Septiansyah 

Ismail Yunus, S.Pd  P = 1 
L = 4 

21 6F1 2 1. M Idham Khaliq 
2. Shafwan Ashadil Mallingara 
3. Muhammad Faturrahman Ali 

Rahmat Satria, S.Pd. P = 0 
L = 3 

22  6F2 
 

  
 

1. Andi Ahmad Zaahir Mappanyukki 
2. Muh. Reski Febrian Duwila 
3. M. Qafka Dwi Putra 
4. Muh. Akbar Utama Arna 

Sri Rahayu Asriana, S.Pd 
 
 

P = 0 
L = 4 

23      7F1 3 1. A. Alif Almer Maison 
2. Muh. Haidil Fitrah. S 
3. Hekmatiar Al Qassami 
4. Muh. Hizam Al Farizy 

Baharuddin, S.Pd. P = 0 
L = 4 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

24      7F2  1. Shabrin Damai Nusantara Damopolii 
2. Valentino Calvin Wibisono 

Sarwan Sayuti , S.Pd P = 0 
L = 2 

25      7F3  1. M. Irfan Haris 
2. Muhammad Nabhan Nirwan 

Wahyudi S.Pd P = 0 
L = 2 

26 8F1           5 1. Anindya Aqilah Putri 
2. Farid Adinata Arif 
3. Thalita 

 

Hartati Hafid, S.Pd. P = 1 
L = 1 

 27 8F2  1. William Darren Saharuddin  
2. Ahmad Alif Ihsan Aiman 

 
 

A. Faisal, S.Pd. P = 0 
L = 2 

28 8F3  1. Muh. Akmal 
2. Muhammad Naufal Jadid 
3. Fadel 

Rukayah, S.Pd P = 0 
L = 3 

29 8F4  1. Muh. Teguh Samudra Putra Ahmad 
2. Daudsyah Putra Sasongko 
 

Resqita Amaliah, S.Pd P = 0 
L = 2 

30 8F5  1. Nurul Afifa Syamsir Juwita, S.Pd. P = 2 
L = 0 

31      9F 1 1. Muhammad Altaf 
2. Muhammad Kalifi 
3. M. Fadlan Dody Rasyid 

Syamsiah, S.Pd., M.Pd. 
 

P = 0 
L = 3 

    32 10 F1  2 1. Muhammad  Raffa Syahputra 
2. …Siswa Pindahan 

 

Syaiful Malik El Fasya, S.Kom  P = 0 
L = 1  

33 10 F2  1. Muh Fais Abdullah 
2. Syahrul Ramadhan 

Nur Hikmawati , S.Pd 
 

P = 0 
L = 2 



NO KELAS ROMBEL NAMA SISWA WALI KELAS KET 

34 11 F 1 1. Muh Ijlal Asqalani 
2. Aufa Afdhal Kahfi 
3. Andi Muhammad Randa Muttaqin Darwis 

Wahyu Adiansyah, S.Pd P = 0 
L = 3 

35 12 F 1 1. Damar Diwangkara 
2. … Pindahan 
 

Diana Rosalina, S.Pd., M.Pd. 
 

P = 0 
L = 2 

 
Jumlah siswa Autis = P (perempuan) + L (laki-laki) = 16 + 74 =  90 orang 
 
TKLB P = 2  SDLB P = 12  SMPL P = 3  SMALB P = 0   SD 20 
          L = 3            L = 44             L = 19                L = 8   SMP 9 
                                                                                                                                                            SMA 4 
Jumlah siswa keseluruhan : 
TKLB P = 7  SDLB P =  54  SMPLB P = 25   SMALB P = 18   
          L = 7            L = 110                L = 55    L = 38 
 

P = 104 
L = 210 

Total        = 314  orang 
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NO 
 

NAMA GURU BIDANG STUDI KELAS YANG DIAMPU JP KETERANGAN 
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8B,9B,10B1, 10B2,11B, 12B, 7D 

 

36  
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32  
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8. Alik Berna Sepe, S.Pd Agama Kristen 1B2, 3B1, 2C1, 4C4, 5C3, 6C1, 8C3, 9C2, 2F3, 4F1,7F2, 8F2 32  

9 Anggun Regitasari 
Wijayanto, S.Or., M.Pd. 

PJOK 4F1, 4F2, 4 F3, 5F, 6F1, 6F2, 7F1, 7F2, 7F3, 8F1, 8F2, 
8F3,8F4, 8F5, 9F 

30  

10 Dwi Amriani, S.Pd., M.Pd. PJOK 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 5C1, 5C2, 5C3, 6C1, 6C2, 10C3, 10F1, 
10F2, 11F1, 12F,  

28  

11 Suardi, S.Pd. PJOK 4B, 5B1,5B2, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B1, 10B2, 11B, 12B, 
5D,7D, 8D 

28  

12. Erwin Fadli, S.Pd PJOK 5A, 8A, 10A, 12A, 9D, 11,D 12  
 

13 Sinta S. Iman Sari, S.Pd PJOK 7C1, 7C2, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 9C1, 9C2, 10C1, 10C2,  
11C1, 11C2, 12C 

26  

14 Istiqomah Sulistiawati,S.S, 
S. Pd 

Bahasa Inggris 8A, 10A, 11A, 7B, 8B, 9B, 10B1, 10B2, 11B, 12B, 7D, 8D, 
9D, 11D 

28  



 
 

NO 
 

NAMA GURU BIDANG STUDI KELAS YANG DIAMPU JP KETERANGAN 

15 Muhammad  Emil Zain, S.S Bahasa Inggris 7C1, 7C2, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 9C1, 9C2, 10C1, 10C2, 
10C3, 11C1,11C2, 12C 

28  

16 Muh. Bintang, S. Pd Bahasa Inggris 7F1, 7F2, 7F3, 8F1, 8F2, 8F3, 8F4, 8F5, 9F, 10F1,10F2, 
11F1, 12F 

26  
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VII.  CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHUSUS ILMU PENGETAHUAN 

ALAM (IPA) SMP 

A. Rasional Mata Pelajaran IPA 

Istilah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dikenal juga dengan istilah ilmu 

sains (IPA). Kata sains (IPA) berasal dari bahasa Latin, yaitu “scientia”, 

yang secara harfiah berarti pengetahuan, tetapi dalam perkembangan 

pengertiannya menjadi khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains 

(IPA). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang 

sistematis dan berlaku secara umum (universal) yang membahas 

tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan 

berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan 

penyusunan teori. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat 

memaknai sains (IPA) hanya meliputi ilmu pengetahuan alam 

(eksakta), jika dipahami dari makna sebenarnya, sains (IPA) meliputi 

ilmu pengetahuan sosial dan hal-hal lain yang didapatkan serta teruji 

melalui kaidah penelitian ilmiah. Agar tidak terjadi kesalahan 

pemaknaan, dalam dokumen ini, disepakati yang menjadi ruang 

lingkup capaian pembelajaran IPA hanya melingkupi ilmu 

pengetahuan alam. Sains Dasar yang meliputi pengetahuan alam dan 

pengetahuan sosial sudah dibahas di satuan pendidikan SDLB 

dengan sebutan IPAS. 

IPA membantu Profil Pelajar Pancasila, yang selanjutnya disebut 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), menumbuhkan 

keingintahuan terhadap fenomena alam semesta yang terjadi. 

Keingintahuan ini memicu peserta didik memahami bagaimana alam 

semesta bekerja melalui pendekatan-pendekatan empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan rekayasa sehingga tercipta teknologi atau langkah-

langkah yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

dihadapi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Peserta didik merupakan pelajar dengan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya dilihat 

dari segi fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah ataupun 

lebih tinggi. Hal tersebut berdampak pada kebutuhan akan 

pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya. 
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Prinsip-prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPA akan 

melatih sikap ilmiah (rasa keingintahuan yang tinggi, kemampuan 

berpikir kritis, analitis, dan kemampuan mengambil kesimpulan yang 

tepat) yang melahirkan kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Fokus 

utama yang ingin dicapai dari pembelajaran IPA di Satuan Pendidikan 

SMPLB dan SMALB bukanlah pada berapa banyak konten materi 

yang dapat diserap oleh peserta didik, tapi pada kompeten peserta 

didik dalam mengamati, membuat pertanyaan, mengusulkan 

hipotesis (dugaan sementara), merancang dan mengadakan 

penelitian, mengolah data/informasi hingga menarik kesimpulan. 

Sehingga kompetensi ini dapat diterapkan untuk sebagian besar 

materi peserta didik. 

Pada pendidikan khusus di satuan pendidikan di SMPLB SMALB 

lebih ditekankan pada konsep pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan fungsional praktis untuk menunjang kehidupan sehari-

hari secara faktual dan kontekstual, bukan pada konsep pemahaman 

teori saja. Peserta didik akan dapat menemukan dan 

mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dasar IPA yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara fungsional 

dan bermakna, dengan mengedepankan nilai-nilai karakter Pancasila. 

 

B. Tujuan Mata Pelajaran IPA  

Tujuan mata Pelajaran Ilmu pengetahuan Alam di tingkat SMPLB dan 

SMALB sebagai berikut. 

1. Mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu, sehingga 

peserta didik terpicu untuk mengaji fenomena yang ada di sekitar 

manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan 

kehidupan manusia. 

2. Berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan 

lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan 

dengan bijak. 

3. Mengembangkan keterampilan inkuiri untuk mengidentifikasi, 

merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. 

4. Mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial 

dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan 

masyarakat berubah dari waktu ke waktu. 

5. Memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan peserta 
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didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan 

bangsa serta mengerti arti menjadi anggota masyarakat bangsa 

dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di 

sekitarnya. 

6. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di 

dalam IPAS serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Karakteristik Mata Pelajaran IPA 

Pendidikan IPA berfokus pada kompetensi penerapan kaidah 

penelitian ilmiah dalam proses belajar. Setelah menguasai IPA, 

peserta didik tingkat SMPLB dan SMALB diharapkan memiliki 

landasan berpikir dan bertindak yang kokoh di atas dasar 

pemahaman kaidah penelitian ilmiah. Dalam pembelajaran IPA, ada 3 

elemen utama yang akan dipelajari, yaitu pemahaman IPA, 

keterampilan melakukan percobaan sederhana, serta penerapan IPA 

secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan sederhana. 

Hal ini dapat menerapak nilai dan laku dengan memahami peran IPA 

dalam membantu manusia untuk memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan tahapan pembelajarannya.  

Setiap elemen ini berkaitan dengan 4 cakupan konten yang meliputi 

makhluk hidup dan proses kehidupan, benda dan sifatnya, energi 

dan perubahannya, Bumi dan antariksa. Seluruh elemen ini tercakup 

dalam rumusan fase dan konten tiap kelas yang juga menuangkan 

nilai-nilai dalam profil pelajar pancasila melalui implementasi yang 

bermakna dan bermanfaat bagi hidup mandiri peserta didik dan 

lingkungannya. 

Elemen-Elemen Mata Pelajaran IPA 

Dalam pembelajaran IPA, ada 2 elemen utama yakni pemahaman IPA 

dan keterampilan proses. Kedua elemen ini tak dapat dipisahkan satu 

sama lain karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

terkait dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Kedua elemen ini 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik secara 

sederhana. 

Elemen Deskripsi 

Pemahaman IPAS  Peserta didik tingkat SMPLB dan SMALB diharapkan 
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(sains dan sosial) memiliki kompetensi berpikir ilmiah dan memiliki 
pemahaman IPA yang utuh. Dalam IPA, kemampuan 
berpikir juga tidak akan banyak berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan jika seseorang 
tidak memiliki pemahaman terhadap bidang 
keilmuan tertentu. Dalam mencapai kompetensi itu, 
peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan 
pemahaman konsep IPA yang sesuai dengan 
cakupan setiap konten dan perkembangan usia. 
Pemahaman atas cakupan konten yang akan 
dibangun dalam diri peserta didik haruslah saling 
terkait satu sama lain. Peserta didik diharapkan 
memahami IPA tidak secara parsial dan hanya 
untuk cakupan konten tertentu, melainkan 
menyeluruh, meliputi hubungan antar konsep, 
hubungan kausalitas (sebab-akibat) serta tingkat 
hierarkis suatu konsep sederhana. 

Keterampilan 
proses 

Hasil utama dari proses pembelajaran IPA di tingkat 
SMPLB dan SMALB adalah menumbuhkan 
kompetensi peserta didik menerapkan proses 
berpikir dan bersikap ilmiah dalam konteks 
kehidupan sehari-hari. Untuk itu keterampilan 
peserta didik dalam melakukan sebuah penelitian 
ilmiah sederhana, membuat suatu produk ataupun 
melakukan suatu aksi, harus senantiasa 
ditumbuhkembangkan dalam pendampingan. 
Keterampilan proses adalah sebuah proses 
intensional dalam melakukan diagnosa terhadap 
situasi, memformulasikan permasalahan, 
mengkritisi suatu eksperimen dan menemukan 
perbedaan dari alternatif-alternatif yang ada, 
mencari opini yang dibangun berdasarkan informasi 
yang kurang lengkap, merancang investigasi, 
menemukan informasi, menciptakan model, 
mendebat rekan sejawat menggunakan fakta serta 
membentuk argumen yang koheren (Linn, Davis, & 
Bell 2004). Inkuiri sangat direkomendasikan sebagai 
bentuk pendekatan dalam pengajaran karena hal ini 
terbukti membuat siswa lebih terlibat dalam 
pembelajaran (Anderson, 2002). 
Di dalam pengajaran IPAS, terdapat dua pendekatan 
pedagogis: pendekatan deduktif dan induktif 
(Constantinou et.al, 2018). Peran guru dalam 
pendekatan deduktif adalah menyajikan suatu 
konsep berikut logika terkait dan memberikan 
contoh penerapan. Dalam pendekatan ini, siswa 
diposisikan sebagai pembelajar yang pasif (hanya 
menerima materi). Sebaliknya, dalam pendekatan 
induktif, siswa diberikan kesempatan yang lebih 
leluasa untuk melakukan observasi, melakukan 
eksperimen dan dibimbing oleh guru untuk 
membangun konsep berdasarkan pengetahuan yang 
dimiliki (Rocard, et.al., 2007). 
Pembelajaran berbasis inkuiri memiliki peran 
penting dalam pendidikan sains (e.g. Blumenfeld et 
al., 1991; Linn, Pea, & Songer, 1994; National 
Research Council, 1996; Rocard et al., 2007). Hal ini 
didasarkan pada pengakuan bahwa sains secara 
esensial didorong oleh pertanyaan, proses yang 
terbuka, kerangka berpikir yang dapat 
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dipertanggungjawabkan, dapat diprediksi. Oleh 
karenanya siswa perlu mendapatkan pengalaman 
personal dalam menerapkan inkuiri saintifik agar 
aspek fundamental IPAS ini dapat membudaya 
dalam dirinya (Linn, Songer, & Eylon, 1996; NRC, 
1996). 
Menurut Ash (2000) dan diadopsi dari Murdoch 
(2015), sekurang-kurangnya ada enam keterampilan 
inkuiri yang perlu dimiliki peserta didik, yaitu 
seperti berikut. 
1. Mengamati 
Melakukan pengamatan terhadap sebuah fenomena 
dan peristiwa merupakan awal dari proses inkuiri 
yang akan terus berlanjut ke tahapan-tahapan 
berikutnya. Pada saat melakukan pengamatan, 
peserta didik memperhatikan fenomena dan 
peristiwa dengan saksama, mencatat, serta 
membandingkan informasi yang dikumpulkan untuk 
melihat persamaan dan perbedaannya. Pengamatan 
bisa dilakukan langsung atau menggunakan 
instrumen lain seperti kuisioner dan wawancara. 
2. Mempertanyakan dan Memprediksi 
Peserta didik didorong untuk menyusun pertanyaan 
tentang hal-hal yang ingin diketahui pada saat 
melakukan pengamatan. Pada tahap ini peserta 
didik juga menghubungkan pengetahuan yang 
dimiliki dengan pengetahuan baru yang akan 
dipelajari sehingga bisa memprediksi apa yang akan 
terjadi dengan hukum sebab akibat. 
3. Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan 
Setelah mempertanyakan dan membuat prediksi 
berdasarkan pengetahuan dan informasi yang 
dimiliki, peserta didik membuat rencana dan 
menyusun langkah-langkah operasional 
berdasarkan referensi yang benar. Peserta didik 
dapat menjawab pertanyaan dan membuktikan 
prediksi dengan melakukan penyelidikan. Tahapan 
ini juga mencakup identifikasi dan inventarisasi 
faktor-faktor operasional baik internal maupun 
eksternal di lapangan yang mendukung dan 
menghambat kegiatan. Berdasarkan perencanaan 
tersebut, peserta didik mengambil data dan 
melakukan serangkaian tindakan yang dapat 
digunakan untuk mendapatkan temuan-temuan. 

 Memproses serta Menganalisis Data dan Informasi 
Peserta didik memilih dan mengorganisasikan 
informasi yang diperoleh. Ia menafsirkan informasi 
yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung 
jawab. Selanjutnya, menganalisis menggunakan alat 
dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi 
yang ditemukan dengan mencantumkan referensi 
rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. 
5. Mengevaluasi dan Refleksi 
Pada tahapan ini, peserta didik menilai apakah 
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang 
direncanakan atau tidak. Pada akhir siklus ini, 
peserta didik juga meninjau kembali proses belajar 
yang dijalani dan hal-hal yang perlu dipertahankan 
dan/atau diperbaiki pada masa yang akan datang. 
Peserta didik melakukan refleksi tentang bagaimana 
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pengetahuan baru yang dimilikinya dapat 
bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan 
lingkungan sekitar dalam perspektif global untuk 
masa depan berkelanjutan. 
6. Mengomunikasikan Hasil 
Peserta didik melaporkan hasil secara terstruktur 
melalui lisan atau tulisan, menggunakan bagan, 
diagram maupun ilustrasi, serta dikreasikan ke 
dalam media digital dan non-digital untuk 
mendukung penjelasan. Peserta didik lalu 
mengomunikasikan hasil temuannya dengan 
mempublikasikan hasil laporan dalam berbagai 
media, baik digital dan atau non digital. Pelaporan 
dapat dilakukan berkolaborasi dengan berbagai 
pihak. 
Keterampilan proses tidak selalu merupakan urutan 
langkah, melainkan suatu siklus yang dinamis yang 
dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan 
kemampuan peserta didik. 

 

D. Capaian Pembelajaran Setiap Fase 

1. Fase D (Usia Mental ± 9 Tahun dan Umumnya Kelas VII, VIII, dan 

IX) 

Di akhir fase D, peserta didik diharapkan dapat melakukan proses 

inkuiri, yaitu mengamati, mengidentifikasi dan mengajukan 

pertanyaan tentang permasalahan yang dialami dalam kehidupan 

sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik melakukan investigasi, 

menyimpulkan, mengomunikasikan, merefleksikan, 

mengaplikasikan dan melakukan tindak lanjut atas proses inkuiri 

yang sudah dilakukan. 

Peserta didik melakukan proses inkuiri tentang daur hidup 

beberapa jenis hewan, mengidentifikasi cara perkembangbiakan 

hewan (bertelur dan melahirkan), menelaah berbagai perubahan 

wujud benda (menguap dan mengembun), mengidentifikasi rotasi 

bumi (perubahan siang dan malam), menelaah tahapan 

pertumbuhan dan perkembangan manusia, mengidentifikasi cara 

perkembangbiakan tumbuhan, mendeskripsikan sumber energi 

dalam kehidupan sehari-hari (matahari, air dan angin), 

mengidentifikasi penggunaan sumber energi matahari, air, dan 

angin dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi ciri fisik laki 

laki dan perempuan pada masa pubertas, menelaah cara merawat 

dan memelihara hewan, mendeskripsikan cara merawat dan 
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memelihara tumbuhan, mengidentifikasi panca indra dan 

fungsinya. 

Berdasarkan pemahaman terhadap konsep daur hidup beberapa 

jenis hewan, mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan 

(bertelur dan melahirkan) peserta didik dapat megamati video serta 

gambar dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat 

mendemonstrasikan berbagai perubahan wujud benda (menguap 

dan mengembun) yang dapat dilakukan dengan berbagai percobaan 

baik secara individu atau kelompok yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik juga dapat mendemonstrasikan terjadinya perubahan 

siang dan malam melalui alat sederhana, melihat video pergantian 

siang dan malam, atau menceritakan secara real ciri-ciri yang 

nampak pada siang dan malam yang dapat dirasakan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

Peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan 

perkembangan manusia dan tumbuhan melalui metode ceramah 

dan tanya jawab yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

kemudian peserta didik menceritakan dengan bahasanya sendiri 

secara sederhana. 

Peserta didik dapat mendeskripsikan sumber energi dalam 

kehidupan sehari-hari (matahari, air dan angin), mengidentifikasi 

penggunaan sumber energi matahari, air, dan angin melalui 

percobaan dengan alat atau dengan demonstrasi secara langsung 

dalam kehidupan sehari kemudian peserta didik dapat 

menceritakan hasil percobaan tersebut dengan bahasanya sendiri 

secara sederhana. 

Peserta didik dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri fisik 

laki laki dan perempuan pada masa pubertas melalui metode 

ceramah dan tanya jawab, juga bisa dengan memanfaatkan IT 

untuk melihat perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan 

perempuan secara nyata. 

Peserta didik dapat mendeskripsikan cara merawat dan 

memelihara hewan, mendeskripsikan cara merawat dan 

memelihara tumbuhan dengan cara mendemonstrasikan di luar 
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atau di dalam kelas dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Peserta didik dapat mengidentifikasi pancaindra dan fungsinya 

dengan cara mendengarkan ceramah dan juga tanya jawab dan 

bisa mengomunikasikan dengan bahasanya sendiri secara 

sederhana. 

Fase D Berdasarkan Elemen 

Elemen Capaian Pembelajaran 

Pemahaman 
IPAS (sains dan 
sosial) 

Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan 
pemahaman konsep IPA yang sesuai dengan 
cakupan setiap konten dan perkembangan usia. 
Selain itu, pemahaman atas cakupan konten yang 
akan dibangun dalam diri peserta didik haruslah 
saling terkait satu sama lain. Peserta didik 
diharapkan tidak memahami IPA secara parsial 
hanya untuk cakupan konten tertentu, melainkan 
menyeluruh, meliputi hubungan antar konsep, 
hubungan kausalitas (sebab-akibat) serta tingkat 
hierarkis suatu konsep sederhana. 

Keterampilan 
proses 

 Mengamati 
Peserta didik memperhatikan fenomena dan 
peristiwa dengan seksama, mencatat, serta 
membandingkan informasi yang dikumpulkan untuk 
melihat persamaan dan perbedaannya, pengamatan 
bisa dilakukan langsung atau menggunakan 
instrumen lain seperti kuisoner dan wawancara. 

 Mempertanyakan dan memprediksi 
Peserta didik didorong untuk mengajukan serta 
mengembangkan pertanyaan inkuiri terkait topik 
yang akan dibahas. Pertanyaan inkuiri yang 
diajukan dapat digunakan untuk menentukan apa 
yang ingin diketahui, mendefinisikan permasalahan. 
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, peserta 
didik membuat hipotesis terkait suatu hal yang akan 
diselidiki. 

 Merencanakan dan melakukan penyelidikan 
Peserta didik membuat perencanaan, melakukan 
eksperimen dan eksplorasi, melakukan observasi 
sehingga peserta didik mendapatkan informasi dan 
data yang dibutuhkan untuk menjawab hipotesis 
yang diajukan. Peserta didik menganalisis serta 
melakukan interpretasi data informasi yang 
diperoleh.Memproses, menganalisis data dan 
informasi 

 Memproses, Menganalisis Data dan Informasi 
Peserta didik menafsirkan informasi yang 
didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. 
Selanjutnya, menganalisis menggunakan alat dan 
metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang 
ditemukan dengan mencantumkan referensi 
rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. 

 Mengevaluasi dan refleksi 
Peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan 
investigasi yang dilakukan sebelumnya dan elaborasi 
terhadap teori yang ada. Peserta didik dapat menalar 
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menggunakan suatu model, membuat jastifikasi, 
menemukan pola, mencari keterkaitan antara fakta 
dan teori untuk membantunya membuat 
kesimpulan. 

 Mengomunikasikan hasil 
Peserta didik dapat menyampaikan pendapat, 
berbagi, melakukan debat, menyanggah, 
mempresentasikan pemikirannya di setiap tahapan. 
Pada tahapan ini peserta didik juga melakukan 
refleksi, mengevaluasi, membandingkan dengan 
konsep yang ada, menguji pemikirannya, 
merasionalkan pendapatnya sehingga peserta didik 
mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap 
proses inkuiri yang dijalani. 

Peserta didik tingkat SMPLB dan SMALB, secara lahiriah dan usia 

kalender sama dengan peserta didik lainnya. Namun dalam tingkat 

pemahaman, penalaran, serta keterampilannya berada dalam 

rentang yang berbeda secara signifikan.  

2. Fase E (Usia mental ± 10 Tahun dan Umumnya Kelas X) 

Pada akhir Fase E, peserta didik tingkat SMALB diharapkan 

memiliki kemampuan untuk memahami dan mempresentasikan 

pengetahuan faktual tentang makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain. Menerapkan pengetahuan IPA dalam 

kehidupan sehari-hari dengan membiasakan nilai-nilai karakter 

jujur, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan peduli untuk 

memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya secara mandiri. 

Peserta didik mendeskripsikan dan menyimulasikan secara 

sederhana tentang hewan dan mafaatnya bagi manusia dalam 

kehidupan sehari-hari bagi manusia, serta bagaimana menjaga dan 

melestarikannya. Menerapkan secara sederhana cara merawat 

pancaindra dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. 

Peserta didik memahami penerapan secara faktual konsep sumber, 

sifat bunyi, dan hubunganya dengan indra pendengaran. 

Penerapan secara faktual sumber cahaya, sifat cahaya, dan 

hubungannya dengan indra penglihatan. 

Peserta didik diharapkan minimal bisa ikut berperan serta dalam 

kegiatan memanfaatkan, merawat, dan meyimpan benda yang 

sudah digunakan di dalam rumah, sekolah, ataupun lingkungan 

masyarakat. Semua sub elemen dilakukan dengan disiplin, penuh 
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tanggung jawab, santun, mandiri, kreatif, penuh kepedulian, dan 

rasa cinta tanah air dalam kebhinekaan global. 

Fase E Berdasarkan Elemen 

Elemen Capaian Pembelajaran 

Pemahaman 
IPAS (sains dan 
sosial) 

Pada akhir Fase E, peserta didik tingkat SMALB 
diharapkan memiliki ke-mampuan untuk memahami 
dan mempresentasikan pengetahuan faktual tentang 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 
tempat bermain.  
Mendeskripsikan dan menyimulasikan secara 
sederhana manfaat hewan bagi manusia, 
perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta 
tahapan perkembangan manusia, energi, sumber 
daya alam, serta pemanfaaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Memahami konsep bunyi dan cahaya juga 
hubunganya dengan perawatan pancaindra, manfaat 
hewan bagi manusia, serta kegiatan manusia dalam 
berbagai aspek kehidupan. 

Keterampilan 
proses 

Pada akhir Fase E, peserta didik tingkat SMALB 
memiliki kemampuan keterampilan inkuiri dalam 
mengomunikasikan dan mempresentasikan 
pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencermin-kan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. Kemampuan tersebut 
di atas juga dilakukan melalui proses pembelajaran 
lang-sung dan tidak langsung dalam koridor 
intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstra-
kurikuler baik secara individu ataupun kelompok. 

 Mengamati 
Peserta didik mampu memilih alat bantu yang tepat 
untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. 
Memperhatikan detail yang relevan dari objek yang 
diamati.  

 Mempertanyakan dan Memprediksi 
Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan dan 
permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. 
Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang 
telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk 
membuat prediksi.  

 Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan 
Peserta didik meren-canakan penyilidikan ilmiah 
dan melaku-kan langkah-langkah operasional 
berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab 
pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran 
atau membandingkan variabel dengan meng-
gunakan alat yang sesuai serta memperhatikan 
kaidah ilmiah. 

 Memproses, Menganalisis Data dan Informasi 
Peserta didik menafsirkan informasi yang 
didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. 
Menganalisis menggunakan alat dan metode yang 
tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan 
dengan mencan-tumkan referensi rujukan, serta 
menyimpulkan hasil penyelidikan.  
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 Mengevaluasi dan Refleksi 
Peserta didik mengevaluasi kesimpulan melalui 
perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan 
kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan 
efeknya pada data. Menunjukkan permasa-lahan 
pada metodologi dan mengusulkan saran per-baikan 
untuk proses penyelidikan selanjutnya.  

 Mengomunikasikan Hasil 
Peserta didik mengomunikasikan hasil penyelidikan 
secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan 
keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang 
dengan argumen, bahasa serta konvensi sains yang 
sesuai konteks penyelidikan.  
Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format 
yang ditentukan. 

3. Fase F (Usia Mental ± 10 Tahun dan Umumnya Kelas XI dan XII) 

Pada akhir Fase F, peserta didik tingkat SMALB diharapkan 

memiliki kemampuan untuk memahami dan mempresentasikan 

pengetahuan faktual tentang makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain.  

Peserta didik memahami manfaat tumbuhan bagi manusia dan 

mendeskripsikan secara sederhana, menelaah energi listrik dan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi 

benda sebagai sumber bunyi, dan mengenal serta mengidentifikasi 

bagian organ tubuh manusida dan fungsinya, serta fungsi rangka 

manusia. Semua pemahaman tersebut dilakukan melalui proses 

pembelajaran langsung (direct teaching) dan tidak langsung 

(indirect teaching) dalam koridor intrakurikuler, kokurikuler, 

maupun ekstrakurikuler. Peserta didik mampu membedakan 

minimal dua konsep atau teori sederhana yang berbeda. Peserta 

didik dapat memperkirakan sesuatu dan memperluas wawasan 

pemahaman sains yang telah dipelajarinya. Menerapkannya secara 

sederhana untuk kebermanfaatan dan kelangsungan hidup 

manusia. 

Peserta didik diharapkan minimal bisa ikut berperan serta dalam 

kegiatan memanfaatkan, merawat, dan meyimpan benda yang 

sudah digunakan di dalam rumah, sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Semua dilakukan dengan jujur, disiplin, penuh 

tanggung jawab, santun, mandiri, semangat gotong royong, kreatif, 

dan penuh kepedulian di dalam masyarakat baik secara lisan, 

tulisan, maupun isyarat secara mandiri. 
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Pemahaman 
IPAS (sains dan 
sosial) 

Pada akhir Fase F, peserta didik tingkat SMALB 
diharapkan memiliki kemam-puan untuk memahami 
dan mempresentasikan pengetahuan faktual tentang 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 
tempat bermain.  
Mengidentifikasi organ dan rangka manusia, sumber 
bunyi, dan sifat cahaya, serta pemanfaatan energi 
listrik dan tumbuhan bagi kelangsungan hidup 
manusia. Mendeskripsikan secara sederhana fungsi 
dan manfaat rangka serta organ manusia, 
penghematan energi demi kelestarian lingkungan 
alam. 

Keterampilan 
proses 

Pada akhir Fase F, peserta didik tingkat SMALB 
memiliki kemampuan keterampilan inkuiri 
sederhana dalam mengomunikasikan dan 
mempresentasikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. Kemampuan tersebut juga 
dilakukan melalui proses pembelajaran langsung 
dan tidak langsung dalam koridor intrakurikuler, 
kokurikuler maupun ekstrakurikuler baik baik 
secara individual ataupun kelompok. 
1. Mengamati 
Peserta didik mampu memilih alat bantu yang tepat 
untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. 
Memperhatikan detail yang relevan dari obyek yang 
diamati. 
2. Mempertanyakan dan Memprediksi 
Peserta didik merumuskan pertanyaan ilmiah dan 
hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. 
3. Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan 
Peserta didik merencanakan dan memilih metode 
yang sesuai berdasarkan referensi untuk 
mengumpulkan data yang dapat dipercaya, 
mempertimbangkan risiko serta isu-isu etik dalam 
penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih 
dan menggunakan alat dan bahan, termasuk 
penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk 
mengumpulkan serta mencatat data secara 
sistematis dan akurat.  

4. Memproses serta Menganalisis Data dan Informasi 
Peserta didik menafsirkan informasi yang 
didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. 
Menggunakan berbagai metode untuk menganalisa 
pola dan kecenderungan pada data. 
Mendeskripsikan hubungan antar variabel serta 
mengidentifkasi inkon-sistensi yang terjadi. 
Menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik 
kesimpulan yang konsisten dengan hasil 
penyelidikan.  
5. Mengevaluasi dan Refleksi 
Peserta didik mengevaluasi kesimpulan melalui 
perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan 
kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan 
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Makassar 90231

Nomor : 16095/S.01/PTSP/2023   Kepada Yth.
Lampiran : -   Kepala SLB Negeri 1 Makassar
Perihal : Izin penelitian  
       
        di-
             Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-
2867/Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : NUR AMALIAH AKHMAD
Nomor Pokok : 80100321135
Program Studi : Dirasat Islamiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S3)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
     

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Disertasi,
dengan judul :

" EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN IPA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
SEKOLAH LUAR BIASA KOTA MAKASSAR "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Mei 2023 
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Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
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KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230510851826
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C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
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Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
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Nama :  NUR AMALIAH AKHMAD
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bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Dr. Dengan judul disertasi: EVALUASI PROGRAM
PEMBELAJARAN IPA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH LUAR
BIASA KOTA MAKASSAR
.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat
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2023- NOVEMBER 2023.
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