
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu merupakan sekolah negeri 

pertama dan satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi 

masyarakat sekitar maupun masyarakat luas Kota Bengkulu. Sekolah yang 

memiliki luas 1750 m2 berada di pinggir jalan raya yang beralamat di jalan 

Bali RT I Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota 

Bengkulu memiliki 375 orang siswa. Rincian jumlah siswa berdasarkan kelas 

dan jenis kelamin pada tahun pelajaran 2012/2013  di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin tahun pelajaraN 
2012/2013.

     
TAHUN

KELAS

20012/2013

L P L P

I 20 12 20 12
II 14 22 14 22
III 35 45 25 45
IV 35 38 35 38
V 44 37 44 37
VI 33 40 33 40

TOTAL 181 194 181 194
Sumber : Profil SD Negeri 3 Kota Bengkulu 



Pendidikan Inklusi di SDN 3 mulai diakui sejak tahun 2009 oleh Dinas 

Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu (lampiran 5) meskipun pelaksanaan 

pendidikan inklusi jauh sebelum itu (lihat Foto 1) 

Sekolah yang memiliki visi “Menciptakan sumber daya manusia yang 

berpotensi, aktif dan kreatif berdasarkan IMTAQ dan IPTEK sesuai dengan 

bakat yang dimiliki” dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidik 14 orang 

dengan tenaga pendukung 5 orang (lampiran 6).

Pengintegrasian pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah 

regular merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Guru dituntut untuk mahir 

mengajar sekaligus sabar dan tekun memberikan pelajaran bagi siswa, 

khususnya siswa inklusi. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 

di SDN 3 Kota Bengkulu sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 3 Kota Bengkulu

KELAS L P JUMLAH
I 2 - 2
II 1 1 2
III 2 1 3
IV - - 0
V 3 3 6
VI 4 2 6

TOTAL 19
Sumber: Profil SD Negeri 3 Kota Bengkulu

Sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus tunagrahita ringan, 

tunanetra, dan anak jalanan. Observasi dilakukan di kelas VI B yang terletak 

di tingkat dua gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu. Jumlah siswa 



37 orang, enam diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus (lihat 

Foto 2). Keenam anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami 

tunagrahita ringan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dan 

orang tua (lihat lampiran 7).

Banyak hal yang diperhatikan oleh peneliti pada saat pengamatan 

khususnya dalam pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan saat 

pengelolaan kelas berlangsung mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai 

dengan kegiatan penutup untuk melihat masalah-masalah yang ditemukan 

guru yang berhubungan komponen-komponen dalam pembelajaran yang 

meliputi tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media 

dan evaluasi.  

Setelah melakukan kegiatan pengamatan selanjutnya peneliti 

melakukan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru wali 

kelas VI B yang mengajar bahasa Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang ditemukan oleh 

guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah inklusi (Lihat foto 5).

Pengamatan diawali dengan melihat aspek pengelolaan kelas. 

Penataan latar pembelajaran yang sudah layik menjadikan siswa duduk 

dengan teratur dan rapi pada kursi dan meja masing-masing. Pengaturan 

tersebut memungkinkan guru lebih leluasa untuk membimbing siswa. Anak-

anak yang mengalamai tunagrahita ringan tidak diperlakukan berbeda 



dengan anak normal lainnya. Mereka diberikan kesempatan untuk duduk 

bersama dengan teman-teman yang normal.

Meskipun kelas terlihat bersih namun kurang memberikan kenyamanan 

kepada siswa karena udara yang terlalu panas di dalam kelas membuat 

siswa-siswa menjadi gerah. Terkadang juga suara ribut yang ditimbulkan 

siswa-siswa yang lain. Tetapi karena suara guru terdengar sangat jelas serta 

tegas dan dapat menjangkau keseluruhan kelas sehingga bisa meminimalisir 

kegaduhan yang terjadi. Penataan ruang belajar yang sudah maksimal 

menciptakan suasana yang kondusif.  Sepertinya tidak ada kesulitan yang 

ditemukan oleh guru saat proses pembelajaran baru dimulai. 

Guru mempersiapkaan kondisi untuk siswa belajar dengan melakukan 

apersepsi. Setelah memeriksa daftar hadir, guru melakukan komunikasi 

kepada siswa berupa pertanyaan mengenai kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran pada hari itu. Dengan bersemangat, dengan menggunakan bahasa 

Indonesia guru berusaha melibatkan siswa baik secara fisik maupun psikis 

untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. Komunikasi yang dilakukan ini 

digunakan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran dan materi 

yang akan disampaikan. Dengan begitu siswa menjadi lebih bersemangat 

dan siap mengikuti pembelajaran. 

1. Problematika Perumusan Tujuan Pembelajaran

Setelah mengkondisikan siswa agar siap belajar, kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran atau standar kompetensi dan 



kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan hari itu. Kemudian guru 

menjelaskan bagaimana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Apa yang 

disampaikan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat di 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat RPP. Jadi 

berdasarkan RPP yang digunakan guru dalam mengajar, tujuan 

pembelajaran saat pengamatan berlangsung yaitu dari aspek kognitif proses 

maka siswa diharapkan dapat mengidentifiksi pokok-pokok yang disampaikan 

dalam pidato, kemudian siswa dapat menuliskan pokok-pokok isi pidato di 

dalam beberapa kalimat. 

Selanjutnya dari aspek kognitif produk maka diharapkan siswa dapat 

menyususn naskah pidato dan membacakan teks pidato tersebut dengan 

intonasi dan lafal yang tepat. Aspek psikomotor tidak jauh berbeda dengan 

aspek kognitif produk yaitu siswa dapat membacakan teks pidato dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. Sedangkan dari aspek afektif tujuan 

pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengembangkan perilaku karakter 

berupa kerja sama yang baik, mengerti dan menghargai pendapat orang lain, 

serta melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itulah 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa untuk materi pidato dengan 

alokasi waktu sebanyak 105 menit. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Indonesia 

kelas VI B, diketahui bahwa guru menentukan tujuan pembelajaran hanya 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar saja.



“Ya, saya kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menentukan 
tujuan pembelajaran. Apalagi jika harus menentukan tujuan 
pembelajaran untuk siswa tunagrahita ringan. Karena menentukan 
tujuan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan ini berbeda dengan 
cara menentukan tujuan pembelajaran siswa biasa.” 

Problematika yang ditemukan guru berhubungan tujuan pembelajaran 

ini adalah:

“Sebenarnya kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran itu tidak 
terlalu menjadi persoalan besar dan kadang-kadangg bisa saya atasi.  
Karena kesulitan itu tergantung pada materi yang akan disampaikan 
dan kemampuan anak. Biasanya disanalah saya menemukan 
kesulitannya. Saya pernah merumuskan pembelajaran sangat mudah, 
menurut saya siswa pasti akan mudah mencapai tujuan itu. Tetapi pada 
kenyataannya justru tujuan pembelajaran itu sangat sulit dicapai oleh 
siswa. Saya tidak tahu, apakah disaat itu siswa benar-benar tidak 
tertarik pada materi yang saya berikan. Namun terkadang materi yang 
saya anggap sulit untuk siswa justru dengan mudah mencapai tujuan 
pembelajaran. Nah, seharusnya untuk sekolah inklusi ini setiap guru 
yang mengajar di kelas inklusi harus memiliki dua silabus dan dua RPP, 
karena anak yang biasa dengan anak inklusi memang harus dibedakan. 
Anak yang biasa KKMnya itu 68, untuk bahasa Indonesia ya, 
sedangkan KKM untuk anak inklusi itu hanya 58. Tetapi karena terlalu 
repot dan banyak yang harus dibuat. Maka saya sebagai guru hanya 
menggunakan silabus dan RPP untuk anak yang biasa. Untuk hasilnya 
tentu saja saya tidak terlalu memaksakan kepada anak inklusi ini. 
Soalnya mereka sudah mau belajar saja itu sudah baik.”

Berdasarkan hasil jawaban wawancara yang telah diberikan oleh guru 

menunjukkan bahwa dalam menentukan tujuan pembelajaran guru 

menemukan kesulitan. Kesulitan yang ditemukan ini biasanya berdasarkan 

kemampuan siswa saja, guru telah menentukan tujuan pembelajaran 

sesederhana mungkin, tetapi masih sulit untuk dicapai oleh anak tunagrahita 

ringan. Untuk mengatasi kesulitan ini terkadang guru harus merumus ulang 



indikator yang telah ditentukan secara keseluruhan. Berikut ini petikan 

wawancara yang dilakukan:

“begini ya, untuk mengatasi kesulitan saya dalam merumuskan tujuan 
pembelajaran biasanya saya harus merumus ulang indikator secara 
keseluruhan. Kemudian saya berikan lagi kepada siswa dilain 
kesempatan. Jika 30% siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran 
maka pembelajaran itu saya anggap berhasil.”

Problematika yang dihadapi guru berkenaan dengan menentukan tujuan 

pembelajaran karena guru harus menrumuskan tujuan pembelajaran untuk 

anak berkebutuhan khusus dan bukan. Sehingga pembelajaran yang 

dilakukan dapat diikuti oleh anak tunagrahita ringan tanpa menurunkan 

kualitas untuk anak yang tidak mengalami tunagrahita ringan

2. Problematika Menentukan Materi Pelajaran

Setelah mendapat respon dari siswa berupa isyarat dengan anggukan 

kepala, guru mulai memasuki materi pelajaran.  Guru langsung 

menyampaikan cakupan materi pidato diikuti dengan penjelasan uraian 

materi. Sebelumnya tentu saja guru mengaitkan pengetahuan siswa yang 

terdahulu dengan materi yang disampaikan dengan pertanyaan. Sepertinya 

siswa sudah sedikit menguasai materi pidato, sehingga tidak ada kesulitan 

bagi guru saat menjelaskan pidato ini terlihat dari reaksi siswa saat diberikan 

pertanyaan tentang pengertian pidato, langkah-langkah membuat pidato, 

bagaimana menyampaikan pidato. Siswa bisa menjawab meskipun jawaban 

yang diberikan tidak terlalu lengkap. 



Saat menjelaskan materi mengenai pidato, sepertinya guru tidak 

mengalamai kesulitan, hal ini dikarenakan siswa dengan mudah memahami 

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Termasuk anak-anak tunagrahita 

yang berada di kelas itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari komponen 

pembelajaran berupa materi pelajaran maka guru memilih materi pelajaran 

sebagai berikut:

“Materi ya? Em……. Bagaimana ya… ya yang standar ajalah, saya 
menentukan materi tentu saja berdasarkan pembelajaran yang akan 
saya lakukan, patokannya hanya dengan melihat buku teks, karena 
buku itu sudah sesuai dengan silabus yang ada. Tujuan 
pembelajarannya sudah sesuai dengan silabus. Jadi saya hanya perlu 
melanjutkan pembelajaran sebelumnya.”

Materi yang digunakan dalam pembelajaran hanya materi yang ada di 

dalam buku teks yang dimiliki guru. Materi tersebut ditentukan berdasarkan 

tujuan pembelajaran saja. Sehingga semua materi yang diterapkan di kelas 

sama tanpa membedakan dengan siswa tunagrahita yang ada di dalamnya. 

Dari penentuan materi pelajaran tersebut guru menemukan masalah 

yaitu:

“o… kalau kesulitan pasti ada la, apalagi jika saya harus memilih materi 
yang akan digunakan untuk anak tunagrahita ringan yang ada di kelas 
VI B ini. Terkadang saya ini kesulitan menentukan mana yang sesuai 
dengan siswa atau yang tidak, soalnya kemampuan siswa itu berbeda-
beda. Jadi siswa yang mana yang cepat memahami penjelasan atau 
pertanyaan saya maka dengan cepat pula akan menguasai apa yang 
menjadi indikatornya sedangkan siswa yang tidak memahami atau 
lambat memahamai maka akan tertinggal dari teman-teman yang lain. 
Apalagi anak-anak tunagrahita ringan. Tapi wajar saja kalau anak-anak 



tunagrahita ringan tidak dapat mengusai materi. Tapi yang tidak wajar 
ini anak-anak yang lain justru tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran.”

masalah yang dialami guru dalam menentukan materi yang baik untuk 

siswa yaitu susahnya membedakan setiap kemampuan yang dimiliki siswa 

sehingga materi yang disampaikan akan mudah bagi siswa yang dengan 

cepat menguasai dan akan sulit bagi siswa yang susah menguasai materi. 

Dari hasil wawancara maka guru mengatasi problematika ini dengan 

cara:

“Cara mengatasi kesulitan saya itu dengan memilih materi yang sedang-
sedang saja, yang tidak terlalu susah ataupun tidak terlalu mudah. 
Pokoknya siswa umum bisa mencapai tujuan pembelajaran sedangkan 
anak tunagrahita dapat memahami materi walaupun hanya sebagian. 
Kalau masih juga siswa tidak memahami apa yang telah dipelajari maka 
saya akan mengadakan kegiatan remedial. Kegiatan remedial juga 
dilakukan untuk anak-anak tunagrahita.”

Untuk mengatasi hal ini guru sering mengadakan kegiatan remedial bagi 

siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, termasuk untuk anak 

tunagrahita ringan yang ada di kelas VIB.

3. Problematika Penggunaan Metode Pengajaran

guru lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan 

materi yang disampaikan. Setelah memberikan penjelasan yang cukup 

memadai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai penjelasan yang belum dimengerti, tetapi sepertinya siswa sudah 

mengerti semua karena tidak ada satupun siswa yang bertanya. Guru 



langsung melanjutkan langkah kerja selanjutnya yaitu dengan memberikan 

penugasan kepada siswa untuk dapat membuat pidato perpisahan. Dalam 

waktu yang telah ditentukan. Guru hanya memberikan waktu 30 menit 

kepada siswa untuk dapat membuat sebuah pidato. Setelah mendapatkan 

tugas siswa mulai mengerjakan tugas itu secara individu. Siswa mulai sibuk 

mengidentifikasi pokok-pokok yang harus disampaikannya dalam pidato. 

Keadaan ini menjadikan suasana kelas sedikit lebih ramai, namun bagi guru 

hal ini tidak bermasalah karena siswa ada yang mendiskusikan ini kepada 

teman sebangku atau mereka membuat kelompok kecil sendiri untuk 

menuliskan pokok-pokok isi pidato. 

Guru mengawasi siswa dari tempat duduknya, sambil sesekali berjalan 

ke arah siswa dan melihat perkembangan pekerjaan siswa (Lihat foto 3).

Bahkan ada siswa yang memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya atau 

meminta pendapat guru mengenai tulisan yang telah mereka buat. Melihat 

kondisi  siswa saat mengerjakan tugas, bersemangat dan serius guru mulai 

meninggalkan siswa dan kembali ke bangkunya. Ada beberapa siswa yang 

mendatangi guru dan bertanya mengenai pekerjaan yang mereka buat, satu 

persatu secara bergantian dan guru tetap memberikan penjelasan (lihat foto 

4). Dari pengamatan yang dilakukan, siswa yang bertanya kepada guru 

merupakan siswa-siswa regular, artinya tidak ada satupun anak tunagrahita 

yang bertanya. Bahkan saat guru bertanya kepada mereka tentang kesulitan 

yang mereka alami guru mendapatkan jawaban yang tidak begitu 



mengkhawatirkan, siswa tersebut menjawab hawa mereka mengerti dan bisa 

mengerjakan.

Dalam kegiatan inti pembelajaran ini yakni eksplorasi, memang guru 

membimbing siswa sesuai dengan topik atau tema. Bukan hanya 

membimbing, guru juga melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan 

mendalam tentang pidato perpisahan meskipun hanya menggunakan buku 

cetak yang ada. Siswa tidak menggunakan berbagai sumber belajar dalam 

menentukan pokok-pokok isi pidato. Begitupun guru, guru tidak memiliki 

sumber belajar lain selain buku teks yang sama dengan siswa. Namun guru 

telah memfasilitasi siswa-siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain, 

termasuk dengan guru sendiri. Hal ini berarti guru telah melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan membuat pidato perpisahan. 

Masih dalam kegiatan inti pembelajaran, yaitu kegiatan elaborasi, 

dengan penugasan yang telah diberikan oleh guru maka secara tidak 

langsung guru telah membiasakan siswa membaca dan menulis melalui 

penugasan dalam hal ini pembuatan pidato perpisahan. Guru telah 

membiasakan siswa untuk membaca dan menulis melalui tugas-tugas 

bermakna yang diberikan. Dengan penggunaan metode penugasan, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pokok-

pokok isi pidato dan menuliskannya. Kegiatan ini bisa memunculkan ide baru 

bagi siswa secara tertulis bukan secara lisan. Waktu yang telah diberikan 

guru untuk mengerjakan sejumlah soal menunjukkan bahwa guru 



memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis, 

memecahkan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Sehingga siswa 

memiliki kebebasan menulis pokok-pokok isi pidato yang sesuai dengan 

keadaan diri mereka masing-masing tentu saja sesuai dengan langkah  kerja 

yang telah diajarkan. Pada saat pembelajaran, dapat dikatakan bahwa guru 

bukan hanya sebagai narasumber, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator 

bagi siswa. Saat guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskannya 

secara rinci, terlihat bahwa guru memberikan kesempatan dan waktu yang 

cukup untuk memahami mengenai materi yang dijelaskan hingga siswa 

menguasai materi pembelajaran.

Dengan adanya penugasan yang diberikan guru, siswa berlomba-lomba 

dan terjadi persaingan untuk membuat pidato sebagus-bagusnya yang 

nantinya akan mereka tampilkan satu persatu di depan kelas. Dan bukan 

hanya itu saja, karena siswa kelas VI sebentar lagi akan mengikuti ujian 

praktik, maka pidato yang baik yaitu yang sudah mencapai bahkan melebihi 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka siswa tersebut tidak perlu 

membuat pidato yang baru untuk ditampilkan saat ujian praktik. Tentu saja 

keadaan ini membuat siswa begitu bersemangat dalam membuat pidato. 

KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 

68 sedangkan untuk anak tunagrahita KKM yang telah ditetapkan dengan 

nilai 58.



Kegiatan pembelajaran yang dilakukan membuat siswa sibuk dengan 

tugas yang harus mereka selesaikan, mengingat waktu yang diberikan hanya 

sebentar. Sampai sejauh pengamatan ini dilakukan, pembelajaran berjalan 

dengan baik. Hanya sebagian siswa yang aktif bertanya sedangkan siswa 

yang lainnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan termasuk siswa 

tunagrahita ringan yang ada di kelas itu. Karena nampaknya tidak ada 

masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan, guru hanya sebentar saja 

mengelilingi siswa, mamantau dari dekat kemajuan tugas yang siswa 

kerjakan. Namun guru tidak terfokus hanya kepada siswa tunagrahita. Selain 

itu siswa tunagrahita ringan yang mengikuti pembelajaran tidak bertanya atau 

mendatangi guru mengenai materi yang belum dipahami. 

Guru hanya sesekali menjelaskan materi yang banyak ditanyakan oleh 

siswa, selebihnya guru hanya mengawasi siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan. Bagi siswa yang menemukan kesulitan dalam menulis isi pidato 

atau ragu dengan isi pokok yang akan mereka tuliskan barulah siswa mulai 

bertanya satu persatu kepada guru di meja guru atau jka kebetulan guru lagi 

berkeliling kelas untuk melihat hasil kerja siswa maka kesempatan itulah yang 

digunakan siswa untuk bertanya kepada guru.

Setelah memberikan penjelasan yang cukup memadai guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai penjelasan 

yang belum dimengerti, tetapi sepertinya siswa sudah mengerti semua 

karena tidak ada satupun siswa yang bertanya. Guru langsung melanjutkan 



langkah kerja selanjutnya yaitu dengan memberikan penugasan kepada 

siswa untuk dapat membuat pidato perpisahan. Dalam waktu yang telah 

ditentukan. Guru hanya memberikan waktu 30 menit kepada siswa untuk 

dapat membuat sebuah pidato. Setelah mendapatkan tugas siswa mulai 

mengerjakan tugas itu secara individu. Siswa mulai sibuk mengidentifikasi 

pokok-pokok yang harus disampaikannya dalam pidato. Keadaan ini 

menjadikan suasana kelas sedikit lebih ramai, namun bagi guru hal ini tidak 

bermasalah karena siswa ada yang mendiskusikan ini kepada teman 

sebangku atau mereka membuat kelompok kecil sendiri untuk menuliskan 

pokok-pokok isi pidato. Guru mengawasi siswa dari tempat duduknya, sambil 

sesekali berjalan ke arah siswa dan melihat perkembangan pekerjaan siswa 

(Lihat foto 3). Bahkan ada siswa yang memanfaatkan kesempatan itu untuk 

bertanya atau meminta pendapat guru mengenai tulisan yang telah mereka 

buat. Melihat kondisi  siswa saat mengerjakan tugas, bersemangat dan serius 

guru mulai meninggalkan siswa dan kembali ke bangkunya. Guru mengawasi 

siswa hanya dari tempat duduk. Ada beberapa siswa yang mendatangi guru 

dan bertanya mengenai pekerjaan yang mereka buat, satu persatu secara 

bergantian dan guru tetap memberikan penjelasan (lihat foto 4). Dari 

pengamatan yang dilakukan, siswa yang bertanya kepada guru merupakan 

siswa-siswa regular, artinya tidak ada satupun anak tunagrahita yang 

bertanya. Bahkan saat guru bertanya kepada mereka tentang kesulitan yang 

mereka alami guru mendapatkan jawaban yang tidak begitu 



mengkhawatirkan, siswa tersebut menjawab hawa mereka mengerti dan bisa 

mengerjakan.

Dalam kegiatan inti pembelajaran ini yakni eksplorasi, memang guru 

membimbing siswa sesuai dengan topik atau tema. Bukan hanya 

membimbing, guru juga melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan 

mendalam tentang pidato perpisahan meskipun hanya menggunakan buku 

cetak yang ada. Siswa tidak menggunakan berbagai sumber belajar dalam 

menentukan pokok-pokok isi pidato. Begitupun guru, guru tidak memiliki 

sumber belajar lain selain buku teks yang sama dengan siswa. Namun guru 

telah memfasilitasi siswa-siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain, 

termasuk dengan guru sendiri. Hal ini berarti guru telah melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan membuat pidato perpisahan. 

Masih dalam kegiatan inti pembelajaran, yaitu kegiatan elaborasi, 

dengan penugasan yang telah diberikan oleh guru maka secara tidak 

langsung guru telah membiasakan siswa membaca dan menulis melalui 

penugasan dalam hal ini pembuatan pidato perpisahan. Guru telah 

membiasakan siswa untuk membaca dan menulis melalui tugas-tugas 

bermakna yang diberikan. Dengan penggunaan metode penugasan, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pokok-

pokok isi pidato dan menuliskannya. Kegiatan ini bisa memunculkan ide baru 

bagi siswa secara tertulis bukan secara lisan. Waktu yang telah diberikan 

guru untuk mengerjakan sejumlah soal menunjukkan bahwa guru 



memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis, 

memecahkan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Sehingga siswa 

memiliki kebebasan menulis pokok-pokok isi pidato yang sesuai dengan 

keadaan diri mereka masing-masing tentu saja sesuai dengan langkah  kerja 

yang telah diajarkan. Pada saat pembelajaran, dapat dikatakan bahwa guru 

bukan hanya sebagai narasumber, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator 

bagi siswa. Saat guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskannya 

secara rinci, terlihat bahwa guru memberikan kesempatan dan waktu yang 

cukup untuk memahami mengenai materi yang dijelaskan hingga siswa 

menguasai materi pembelajaran.

Dengan adanya penugasan yang diberikan guru, siswa berlomba-lomba 

dan terjadi persaingan untuk membuat pidato sebagus-bagusnya yang 

nantinya akan mereka tampilkan satu persatu di depan kelas. Dan bukan 

hanya itu saja, karena siswa kelas VI sebentar lagi akan mengikuti ujian 

praktik, maka pidato yang baik yaitu yang sudah mencapai bahkan melebihi 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka siswa tersebut tidak perlu 

membuat pidato yang baru untuk ditampilkan saat ujian praktik. Tentu saja 

keadaan ini membuat siswa begitu bersemangat dalam membuat pidato. 

KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 

68 sedangkan untuk anak tunagrahita KKM yang telah ditetapkan dengan 

nilai 58.



Kegiatan pembelajaran yang dilakukan membuat siswa sibuk dengan 

tugas yang harus mereka selesaikan, mengingat waktu yang diberikan hanya 

sebentar. Sampai sejauh pengamatan ini dilakukan, pembelajaran berjalan 

dengan baik. Hanya sebagian siswa yang aktif bertanya sedangkan siswa 

yang lainnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan termasuk siswa 

tunagrahita ringan yang ada di kelas itu. Karena nampaknya tidak ada 

masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan, guru hanya sebentar saja 

mengelilingi siswa, mamantau dari dekat kemajuan tugas yang siswa 

kerjakan. Namun guru tidak terfokus hanya kepada siswa tunagrahita. Selain 

itu siswa tunagrahita ringan yang mengikuti pembelajaran tidak bertanya atau 

mendatangi guru mengenai materi yang belum dipahami. 

Guru hanya sesekali menjelaskan materi yang banyak ditanyakan oleh 

siswa, selebihnya guru hanya mengawasi siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan. Bagi siswa yang menemukan kesulitan dalam menulis isi pidato 

atau ragu dengan isi pokok yang akan mereka tuliskan barulah siswa mulai 

bertanya satu persatu kepada guru di meja guru atau jka kebetulan guru lagi 

berkeliling kelas untuk melihat hasil kerja siswa maka kesempatan itulah 

yamg digunakan sisa untuk bertanya kepada guru.

Guru menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi yaitu 

metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa, selain itu guru juga menggunakan metode. 

Demonstrasi dan Penugasan sebagai interaksi yang dilakukan guru dengan 



siswa. Metode penugasan diberikan karena guru memberikan tugas berupa 

membuat pokok-pokok isi pidato dan nantinya mengembangkan dalam 

tulisan lalu yang terakhir dapat menampilkan pidato di depan kelas. 

Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi menjadikan 

pembelajaran yang dilakukan sepertinya tidak mengalami hambatan apapun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guru menentukan metode 

berdasarkan:

“Saya menentukan metode pembelajaran berdasarkan materi yang 
akan dipelajari, dengan melihat tujuan yang harus dicapai siswa. Jika 
sudah mengetahui keduanya baru saya merancang metode yang akan 
saya gunakan yang kira-kira dengan mudah dapat membimbing siswa 
untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
Selain itu saya juga menyesuaikan dengan potensi anak, kalau tidak 
seperti itu, takutnya metode yang saya gunakan akan terasa 
membosankan bagi siswa. Makanya saya bisa menggunakan metode 
yang biasa digunakan dalam mengajar saja. Pokoknya sesuai dengan 
standarlah, misalnya yang tidak pernah terlewati yaitu metode ceramah, 
karena ceramah ini sangat penting dan penentu dalam proses belajar 
mengajar, yang kedua yang biasa saya gunakan yaitu metode Tanya 
jawab. Ya, melalui Tanya jawab ini kita akan dengan mudah mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan 
disampaikan. Kalau siswa lebih banyak menjawab dan jawaban yang 
diberikan minimal mendekati benar, artinya siswa tersebut sudah  mulai 
mengerti  mengenai materi yang saya sampaikan. Tetapi jika saya 
bertanya, tidak ada satupun yang bisa menjawab berarti siswa belum 
mengerti sama sekali mengenai materi pelajaran. Dan yang terakhir 
yang biasa saya gunakan untuk memberikan aktivitas kepada siswa 
maka saya menggunakan metode penugasan. Melalui metode 
penugasan ini saya bisa melihat kemampuan siswa perorang. Dari 
penugasan inilah akan terlihat, anak yang sudah mengerti atau belum 
mengerti mengenai materi pelajaran dan juga anak yang belum 
mengerti. Selain itu untuk menilai pekerjaan siswa saya juga 
menambahkan point kebersihan dan kerapian agar siswa tidak 
sembarangan dalam mengerjakan tugasnya. Itu semua dilihat dari 
tulisan dan buku yang mereka gunakan. Biasanya cara ini lebih ampuh 
dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Saya rasa itu saja.”



Penggunaan metode yang tepat oleh guru, menjadikan siswa menjadi 

aktif dalam belajar, bisa memahami materi secara keseluruhan. Guru memilih 

metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan dipelajari, kemudian 

berdasarkan tujuan pembelajaran. Sehingga metode yang telah ditentukan 

digunakan dapat mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran. 

Jawaban yang diberikan guru saat wawancara berlangsung dapat diketahui 

bahwa guru benar-benar memilih metode yang sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan disampaikan. Selain itu menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat mempermudah siswa memahami materi sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sepertinya guru tidak terlalu sering 

menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih metode yang tepat 

dalam pembelajaran.

Tetapi bukan berarti guru tidak mengalami masalah dalam 

menggunakan metode pembelajaran ini. Masalah yang dialami guru 

sehubungan dengan penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai 

berikut:

“Kalau menentukan metode pembelajaran saya tidak terlalu sering 
menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih metode yang 
tepat dalam pembelajaran. Namun saat penerapan metode di dalam 
kelas terkadang tidak semua siswa bisa langsung memahami 
penjelasan yang saya lakukan khususnya siswa inklusi yang ada di 
kelas VI B ini. Oleh karena itu terkadang saya menggunakan satu 
metode pembelajaran yaitu ceramah lebih lama dari pada penggunaan 
metode lainnya. Tujuannya agar bisa menjelaskan materi dengan 
sejelas-jelasnya dan berharap siswa bisa memahami semua penjelasan 
saya. Dengan begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang saya 
berikan. meskipun terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran 



yang saya lakukan agak sedikit monoton. Tapi tidak apa-apa yang 
penting siswa mengerti mengenai materi ada saat pembelajaran 
berlangsung”.

Saat penerapan metode di dalam kelas terkadang tidak semua siswa 

bisa langsung memahami penjelasan yang dilakukan khususnya siswa inklusi 

yang ada di kelas VI B. Oleh karena itu terkadang guru menggunakan satu 

metode pembelajaran yaitu ceramah lebih lama dari pada penggunaan 

metode lainnya. Tujuannya agar bisa menjelaskan materi dengan sejelas-

jelasnya dan berharap siswa bisa memahami semua penjelasan. Dengan 

begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. meskipun 

terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran agak sedikit monoton. 

Untuk mengatasi masalah ini  maka guru mengatakan:

“Untuk mengatasai permasalahan yang berhubungan dengan metode 
ini kadang-kadang saya hanya mengutamakan metode yang kira-kira 
langsung nyambung kepada siswa meskipun metode yang saya 
gunakan tidak bervariasai. Yang penting tujuan saya bahwa siswa dapat 
memahami apa yang saya jelaskan.“

Jadi guru mengatasi masalah yang ditemukan saat penentuan metode 

pembelajaran dengan tidak menggunakan metode pembelajaran secara 

bervariasi agar siswa lebih fokus pada materi yang diampaikan hingga siswa 

benar-benar memahami penjelasan guru.  

4. Problematika Penggunaan Media Pengajaran

Guru sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran apapun 

dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Hal ini mungkin dikarenakan 



guru menganggap siswa dengan mudah bisa memahami penjelasan guru 

sehingga tidak memerlukan media apapun termasuk papan tulis. Guru tidak 

memanfaatkan papan tulis yang ada, oleh karena itu papan tulis yang berada 

di depan kelas terlihat bersih dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. 

Guru lebih memilih untuk tidak menggunakan media pembelajaran jika 

media yang ia harapkan tidak tersedia di sekolah, berikut petikan wawancara 

yang dilakukan:

“Ya,  kalau perkara memillih media saya tidak mengalami kesulitan. 
Kesulitan tersebut  justru muncul saat media yang ditentukan tidak 
tersedia di sekolah. Sehingga saya memutuskan pembelajaran yang 
dilakukan tanpa menggunakan media. Tetapi siswa bisa memahami 
materi meskipun tidak menggunakan media pembelajaran.”

Untuk mengatasi masalah ini maka guru melakukan seperti petikan 

wawancara berikut:

“Ya, paling-paling saya tidak menggunakan media pembelajaran. Itu 
tadi, untungnya saya mengajar di kelas VI ini, siswa itu lebih banyak ke 
praktiknya, atau pembahasan soal-soal jadi memang media dirasa 
kurang efektif digunakan mendekati siswa-siswa saya ini ujian”.

Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan media dalam 

pembelajaran. Namun guru diuntungkan dengan mengajar  di kelas VI ini 

karena di kelas persiapan ujian in lebih banyak pada latihan soal-soal dan 

praktik-praktik sehingga penggunaan media pembelajaran tidak menjadi 

permasalahan yang sangat penting. 



5. Problematika dalam Melakukan Evaluasi

Setelah waktu yang ditentukan untuk mengerjakan tugas telah berakhir, 

guru dan siswa bersama-sama mempersiapkan untuk dapat mempraktikkan 

pidato perpisahan di depan kelas. Melalui kegiatan elaborasi ini guru telah 

memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerjanya berupa pidato. Siswa 

akan diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil pidato yang telah dibuat 

di depan kelas. Kemudian guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Selain itu guru juga 

memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar. Setelah semua siswa mendapatkan giliran 

menampilkan pidato di depan kelas, maka sudah waktunya bagi guru untuk 

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja siswa.  

Penampilan demi penampilan telah disajikan dari siswa, kemudian guru 

memberikan umpan balik positif dan penguatan bahkan tidak segan-segan 

memberikan hadiah terhadap keberhasilan siswa dalam menampilkan pidato 

yang terbaik. Dari hasil yang telah diperoleh masing-masing siswa itulah guru 

membuat rangkuman dan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan hari itu. 

Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja mereka kerjakan. Lalu guru juga merencanakan 

kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai KKM, dengan 

memberikan bantuan dan petunjuk untuk memperbaiki pokok-pokok isi pidato 

dan susunan yang harus disempurnakan. Guru menanyakan berbagai 



kesulitan siswa dan berusaha memberikan saran atas permasalahan yang 

dihadapi. Seluruh anak tunagrahita tidak mampu menyelelesaikan tugas 

pidato yang diberikan, mulai dari membuat pidato, sampai menampilkan ke 

depan kelas. Terlihat sekali perbedaan dengan anak-anak regular lainnya. 

Tidak lupa pula guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

mendalami materi yang belum dipahami terlebih lagi siswa kelas VI yang 

akan menghadapi ujian nasional harus benar-benar mempersiapkan diri 

melalui kegiatan belajar mandiri. Tanpa menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya, guru langsung menutup pelajaran 

pada hari itu.

Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran merupakan kegiatan penentu 

yang dapat mengukur tentang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Dari 

data wawancara yang diperoleh, guru melakukan evaluasi dengan cara 

melihat dan mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Guru biasanya 

menggunakan skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi dan bersih. 

Namun semua itu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jika materinya 

hanya menulis tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan maka hanya 

memberikan evaluasi dari segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. Tetapi 

jika materi berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor yang didapat 

siswa. Berikut ini bukti wawancara yang telah dilakukan

“Saya melakukan evaluasi ataupun penilaian dengan cara melihat dan 
mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Biasanya dengan penggunaan 
skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi dan bersih. Namun 



semua itu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jika materinya 
hanya menulis tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan maka hanya 
memberikan evaluasi dari segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. 
Tetapi jika materi berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor 
yang didapat siswa. Seperti itu.”

Karena evaluasi ini dilakukan untuk perorangan maka hasil yang 

didapatkan tentu tidak sama. Ini semua tergantung pada kemampuan siswa. 

Potensi yang berbeda-beda yang dimiliki siswa merupakan salah satu 

kesulitan yang ditemukan pada saat kegiatan evaluasi ini berlangsung karena 

terkadang penilaian yang dilakukan tidak selalu pada skor saja. Berikut ini 

penggalan wawancara yang dilakukan:

“Kadang-kadang saya menemukan kesulitan saat melakukan kegiatan 
evaluasi/penilaian pembelajaran.”  

“Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, apalagi jika 
penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya penilaian 
berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, bersih dan lain-
lain”

Namun dalam materi pidato ini guru lebih menekankan pada 

penampilan siswa mendemonstrasikan pidato di depan kelas. Guru harus 

memberikan skor atas penampilan siswa tersebut, namun guru masih 

menemukan kesulitan dalam memberikan skor. Hal in terlihat dari hasil 

wawancara berikut ini:

“Bisa, Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, 
apalagi jika penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya penilaian 
berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, bersih dan lain-
lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya begini, jika evaluasi yang saya 
lakukan pada soal-soal latihan saya akan kesulitan dalam melakukan 
penilaian terhadap soal-soal berupa esai. Kalau soal pilihan gandakan 
mudah, berapa benar itulah nilainya. Tapi kalau soal esai ini 



membingungkan bagi saya. Ini maaf ya terkadang saya harus 
menyamaratakan jawaban siswa. Jika tidak seperti yang saya katakan 
maka nilainya salah atau setengah. Lebih repot karena membutuhkan 
waktu yang lumayan panjang. Setiap jawaban siswa dipahami satu 
persatu. Kalau ada menyinggung sedikit sudah bisa dibenarkan tetapi 
jika tidak maka akan disalahkan. Ya, beginilah repotnya kalau kita 
menjadi guru ini.Tapi untuk materi pidato ini saya bingung, jika harus 
menggunakan skor itu, nilai berapa yang harus saya berikan. Jika harus 
sesuai betul dengan aturannya maka siswa akan mendapatkan nilai 
yang kecil. Maka saya biasanya memberikan nilai paling kecil 50 dan 
yang tertinggi seratus. Tidak ada nilai di bawah 50. Nah, bingung kan?
Tapi begitulah kesulitannya. Misalnya kalau anak A penampilannya 
bagus, suaranya bagus, isi pidato bagus, saya bingung memberikan 
skornya itu, harus 100, 90, 80, 70, 60, atau 50. Itulah kira-kira 
permasalahan dalam melakukan evaluasi penilaian ini. Makanya saya 
selalu kesulitan dalam menentukan skor untuk siswa ini.”

Cara yang digunakan guru untuk mengatasi masalah itu dengan 

memilih bentuk soal yang akan diberikan siswa. Guru mengupayakan 

melakukan penilaian seobjektif mungkin terhadap hasil kerja siswa. Untuk 

itulah guru lebih sering menggunakan soal-soal pilihan ganda untuk 

mengukur ketercapain siswa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan seperti berikut ini: 

“Biasanya saya itu banyak memberikan siswa soal-soal pilihan ganda. 
Karena kalau diberikan soal-soal esai terlalu lama siswa mengerjakan 
dan saya melakukan penilaian juga membutuhkan waktu lebih. Kalau 
materinya seperti pidato ini ya mau tidak mau saya benar-benar harus 
memperhatikan siswa satu persatu agar skor yang saya berikan tidak 
keliru.”

Untuk materi pidato biasanya guru membuat daftar terlebih dahulu 

mengenai kolom-kolom penilaian. Maka guru tersebut benar-benar 

mengamati siswa dan memberikan penilaian yang telah disiapkan dalam 

kolom  penilaian sehingga saya tinggal mencontreng dan terakhir nanti 



barulah saya akan menjumlahkan hasil siswa satu persatu dengan berbagai 

catatan yang telah saya berikan waktu mereka mempraktikkan pidato di 

depan kelas. Meskipun cara ini masih juga sulit menentukan nilai yang harus 

diberikan kepada siswa karena kemampuan siswa berbeda-beda semakin 

membuat bingung. Tetapi untuk mengatasinya dengan memperkirakan 

setepat-tepatnya dengan kemampuan anak yang telah ditampilkan di depan 

kelas.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka sudah terlihat dengan 

jelas keadaan pembelajaran yang terjadi di kelas VI B Sekolah Dasar Negeri 

3 Kota Bengkulu.  Banyak yang harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga 

pendidik yang telah mengemban tugas untuk mendidik dan mencerdaskan 

anak-anak termasuk di dalamnya anak tunagrahita ringan. 

Guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar sebagai suatu sistem kegiatan yang dilakukan di 

dalam kelas atau di luar kelas. Guru memilih dan mengurutkan materi 

pembelajaran, penerapan dan penggunaan metode pembelajaran, 

penyampaian materi pembelajaran, pembimbingan belajar, sampai pada 

kegiatan evaluasi hasil belajar (Daryanto, 2010:59).

Setiap guru yang mengajar pasti menemukan masalah, apalagi jika 

harus mengajar siswa inklusi yang jelas-jelas berbeda dari anak pada 



umumnya. Mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah regular 

membutuhkan perhatian yang lebih. Anak berkebutuhan khusus yang 

digabungkan dengan anak-anak lainnya bertujuan untuk menyamakan 

perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. 

Namun dari segi kognitif mereka tetap tidak bisa disamakan dengan anak 

lainnya. Anak Berkebutuhan khusus terutama anak tunagrahita ringan sulit 

untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak normal lainnya. 

Sehingga guru yang mengajar di kelas inklusi ini memang harus guru yang 

memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola kelas dan menghadapi 

siswa. Bagaimana tidak, untuk melakukan pembelajaran kelas inklusi ini 

harus memiliki dua silabus, dua RPP dan memang harus didampingi oleh 

guru yang memiliki kualifikasi untuk anak kebutuhan khusus, misalnya guru 

SLB. 

Beranjak dari sana saja, sudah ditemukan beberapa masalah. 

Bagaimanapun, sekolah penyelenggara inklusi sudah harus siap dengan hal-

hal persiapan mulai dari silabus dan RPP. Namun seperti itulah kenyataan 

yang terjadi selama ini. Selain permasalahan tersebut, permasalahan juga 

sering ditemukan dalam proses belajar mengajar. Apalagi semua itu 

berhubungan dengan guru dan siswa. 

Permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar 

berdasarkan komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sanjaya (2010:58) komponen-komponen dalam proses 



pembelajaran yaitu tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, media dan evaluasi.  

a. Problematika Perumusan Tujuan Pengajaran

Sebelum melakukan pembelajaran seorang guru berkewajiban 

membuat sebuah perangkat mengajar yang bersumber dari silabus disebut 

juga rancangan proses pembelajaran (RPP). Perangkat mengajar inilah yang 

menjadi senjata bagi guru untuk menjadikan siswa belajar. Tentu saja 

sebelum perangkat ini digunakan guru terlebih dahulu harus menyusunnya 

dengan seksama. Namun bagian utama yang harus guru buat yaitu 

merumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran inilah seorang guru dapat 

mengembangkan berbagai cara melalui materi, metode dan media untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan melakukan penilaian atau 

evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan benar-benar 

tercapai. Tujuan ini meliputi kemahiran yang harus dikuasi siswa yang akan 

dilaksanakan. Menurut Hamalik (2012:20) tujuan ini merupakan tujuan 

bersifat operasional yang dapat dicapai siswa dalam waktu singkat ketika jam 

belajar berakhir. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru mengalami 

permasalahan yang mendasar dalam menentukan tujuan pembelajaran. 

Masalah yang ditemukan guru yaitu sulitnya menentukan pembelajaran bagi 

siswa tunagrahita ringan yang ada di kelasnya karena tujuan pembelajaran 



bagi anak tunagrahita ringan ini harus lebih sederhana dibandingkan anak 

regular. Sehingga saat mengajar di kelas guru sudah harus mempersiapkan 

RPP yang khusus di gunakan untuk anak tunagrahita dan RPP untuk siswa-

siswa regular. Hal ini tentu saja bertolak dari silabus yang berbeda. Yang 

terjadi selama ini, siswa tunagrahita harus mengikuti pembelajaran siswa 

regular dengan tujuan pembelajaran, materi, metode, media dan cara 

penilaian yang sama. Maka akan sangat sulit bagi siswa tunagrahita untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Tujuan pembelajaran dapat dicapai jika perangkat-perangkat yang 

mengikutinya telah diberikan dengan baik kepada siswa. Sesuai dengan 

pertimbangan yang telah kita pilih sendiri. Tentu saja pencapaian tujuan 

pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jika guru sudah 

menyesuaikan dengan kemampuan siswa maka siswa dapat mengikuti 

jalannya pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat oleh guru dengan 

tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini 

berhubungan  dengan  kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa diakhir 

program/kegiatan pembelajaran (Susanto, 2008: 25). Pada hakikatnya 

kompetensi dasar adalah suatu pernyataan tentang kompetensi yang dapat 

dilakukan siswayang berperan sebagai tujuan pembelajaran.

Yang terjadi di kelas inklusi ini adalah tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran oleh siswa-siswa tunagrahita dan sebagian siswa lainnya. 

Jangankan siswa tunagrahita, siswa regular saja ada yang tidak mencapai 



tujuan yang telah dirumuskan. Jika masalah ini terus berlangsung dan tidak 

mendapat  penanganan yang tepat maka akan sangat disayangkan bagi 

pencetus sekolah inklusi ini. Bagaimana tidak, guru tidak mengkhawatirkan 

siswa tunagrahita yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, bahkan 

guru merasa memaklumi dengan keadaan ini. Dari keadaan yang ada justru 

sepertinya siswa inklusi ini terlihat diabaikan dan dibiarkan begitu saja.

Dalam proses belajar mengajar tujuan pembelajaran itu berupa tujuan 

instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Dengan adanya 

penetapan tujuan yang jelas maka arah pembelajaran sesuai dengan 

keadaan yang diharapkan. Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan 

perilaku yang harus didapatkan siswa setelah mengikuti proses instruksional 

tertentu (Sadiman, 2005:106). Merumuskan tujuan pembelajaran berupa 

tujuan instruksional harus berorientasi pada siswa dengan dinyatakan 

dengan kata kerja operasional. Tujuan instruksional ini memiliki dua jenis, 

yaitu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Tujuan 

instruksional umum merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan instruksional. 

sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan tujuan perantara untuk 

mencapai tujuan instruksional umum.

Tujuan instruksional yang baik adalah tujuan yang jelas dan spesifik 

serta memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Audience merupakan sebuah tujuan instruksional harus jelas siapa 

sasaran didik.



2. Behavior merupakan tujuan yang harus menyatakan dengan jelas 

perilaku apa yang diharapkan dapat dilakukan siswa pada akhir 

kegiatan pembelajaran.

3. Condition merupakan tujuan harus secara jelas menyebutkan dalam 

kondisi yang bagaimana siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan 

kemampuannya atau keterampilannya

4. Degree merupakan tujuan harus jelas menyebutkan tingkat 

keberhasilan yang diharapkan dapat dicapai siswa. 

Seharusnya sebagai sekolah percontohan untuk penyelenggara inklusi 

maka guru harus bekerja lebih dari guru di sekolah biasa. Karena guru 

memiliki dua tujuan dalam satu kelas. Tujuan yang pertama diperuntukkan 

bagi siswa regular sedangkan tujuan kedua diperuntukkan bagi siswa inklusi. 

Disinilah guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan situasi. Selain 

itu guru memegang peranan penting untuk menjembatani anak berkebutuhan 

khusus dengan anak regular dalam satu kelas. Jika saja guru bisa 

meluangkan waktu untuk membuat RPP yang khusus digunakan siswa 

inklusi maka usaha guru untuk menjadikan anak inklusi belajar seperti anak 

regular akan berhasil.

b. Problematika dalam Menentukan Materi Pelajaran

Materi atau bahan pelajaran merupakan pesan yang disajikan dalam 

proses belajar mengajar yang dikembangkan berdasarkan tujuan 

pembelajaran (Ismawati, 2011: 91). Guru sebagai pelaksana dalam 



pembelajaran harus memilih materi pelajaran yang dapat mengantar tujuan 

dan merupakan sumber menyususn penilaian. Materi pelajaran yang 

diberikan pada saat pengamaatan berlangsung adalah materi mengenai 

pidato. 

Dari data observasi dan wawancara maka permasalahan yang 

ditemukan dalam memilih materi yaitu ketidakmampuan guru dalam memilih 

dan mengembangkan materi yang sesuai untuk anak tunagrahita. Guru 

kebingungan saat harus memilih materi mana yang sesuai untuk anak 

tunagrahita. Sebenarnya hal ini dikarenakan ketidakmampuan guru 

mengenali siswa berdasarkan karakternya. Jika siswa tunagrahita 

mempelajari materi yang diberikan untuk anak regular tentu hal ini melakukan 

sesuatu yang sia-sia. Sudah jelas antara siswa tunagrahita dan siswa regular 

memiliki kemampuan yang berbeda tetapi masih juga memaksakan anak 

tunagrahita untuk mampu memahami materi bagi siswa regular. Seorang 

guru juga mampu membedakan materi serta tingkat kesulitan. Sehingga saat 

menentukan materi pelajaran, guru sudah harus bisa memisahkan materi 

untuk anak regular dan materi untuk anak tunagrahita sehingga anak 

tunagrahitapun dapat memahami setiap materi yang diberikan bukannya 

mereka malah dibiarkan bebas. Bebas dalam artian boleh menguasai materi 

dan jika tidak mampu menguasai maka tidak apa-apa. Pemikiran ini nantinya 

akan mengubah paradigma orang tentang sekolah inklusi.



Untuk permasalahan ini sepertinya hanya masalah guru yang belum 

bisa mengembangkan materi pelajaran. Mungkin jika guru sedikit 

meluangkan waktu untuk memikirkan ini maka masalah ini dapat diatasi. 

Padahal materi pelajaran ini merupakan hal dasar yang digunakan dalam 

rangka mencerdaskan siswa. 

Memang hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi jika 

guru mampu meluangkan waktu untuk memikirkan materi yang sesuai yang 

harus diberikan kepada siswa tunagrahita maka guru akan memahami seperti 

apa kemampuan yang dimiliki siswa saat ini. Guru harus memilih materi yang 

tingkat kesulitannya dibawah kesulitan anak-anak regular. Karena 

keterbatasan anak-anak tunagrahita dalam mengingat hendaknya materi 

yang diberikan guru tidak terlalu banyak menghafal karena hal ini tidak sesuai 

dengan daya tangkap dan kapasitas yang dimiliki siswa akibatnya siswa tidak 

akan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam bukunya Sadiman (2005:113) mengemukakan bahwa bahan 

pelajaran atau materi pelajaran merupakan salah satu yang digunakan untuk 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Materi 

pelajaran disasjikan secara lengkap. Materi yang baik adalah materi yang 

urutan penyajiannya logis yaitu dari yang sederhana ke yang rumit atau dari 

yang konkret ke yang abstrak.

Materi yang diberikan harus menarik dan dapat membantu siswa untuk 

mencapai kompetensi. Namun dalam menentukan materi pelajaran harus 



disesuaikan dengan kebutuhan dan kecocokan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. Ada tiga prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan 

materi pelajaran (Prastowo, 2011:58), yaitu:

1. Prinsip relevansi yaitu materi yang dipilih hendaknya ada relasi dengan 

pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar.

2. Prinsip konsistensi yaitu materi yang dipilih memiliki nilai keajegan. 

Artinya antara kompetensi dasar dan bahan ajar memiliki keselarasan 

dan kesamaan.

3. Prinsip kecukupan yaitu dalam memilih materi pelajaran hendaknya 

dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi 

dasar yang diajarkan.

c. Problematika dalam menggunakan Metode Pengajaran

Berbagai cara dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dari tujuan yang harus 

dicapai kemudian disampaikan dengan cara yang paling mudah untuk 

dipahami oleh siswa. Cara-cara tersebut merupakan metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana pembelajaran agar tujuan tercapai secara 

optimal (Sanjaya, 2010:147). Tidak ada satupun metode pembelajaran yang 

baik, oleh karena itu guru harus menggunakan metode secara bervariasi agar 

bisa mendapatkan hasil yang baik. 



Pada saat pengamatan berlangsung, guru menggunakan metode 

bervariasi dan menguasai setiap metode yang digunakan. Pertama yang 

digunakan adalah metode ceramah, metode ini digunakan mulai dari 

pengkondisian kelas, menjelaskan materi mengenai pidato, hingga 

memberikan petunjuk memberikan tugas dan akhir pelajaran. Namun dalam 

penggunaan metode ini terkesan monoton, karena guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah.

Berdasarkan hasil penelitian maka guru merasa bahwa menemukan 

masalah dari segi metode pembelajaran. Masalah itu lebih kepada 

pembagian waktu kapan sebuah metode dapat digunakan. Guru menemukan 

kesulitan saat harus berganti dari metode ceramah ke metode lainnya 

sehingga guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, maka hal ini 

terkadang membuat siswa sedikit bosan karena mendengarkan penjelasan. 

Kesan monoton penggunaan pada satu metode sangat terasa. 

Untuk materi pidato memang sepertinya memerlukan metode ceramah 

sebagai penjelas dan pengembang langkah-langkah membuat dan 

mempraktikkan pidato. Namun penggunaan metode ini jangan melebihi diluar 

waktu yang telah ditentukan, karena akan menyita waktu siswa dalam 

membuat pidato dan mempraktikkan di depan kelas. Untuk itu guru harus 

mampu mengelola kelas dan melihat keadaan siswa. Kemudian hendaknya 

guru dapat menjelaskan langkah-langkah kerja secara terinci, sebab 

biasanya siswa lebih kesulitan membuat pidato sesuai urutannya. Namun 



masalah metode penyampaian pidato guru bisa tidak menelaskan 

menggunakan metode ceramah, tetapi dengan memanfaatkan media 

sehingga guru lebih menghemat waktu untuk menjelaskan dan siswa akan 

lebih cepat memahami materi tanpa harus merasa bosan mendengarkan 

penjelasan guru.

Metode ceramah merupakan cara menyajikan pelajaran melalui 

penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa 

(Sanjaya, 2010: 147). Penggunaan metode ceramah yang baik dan tepat 

akan mempermudah guru menyampaikan materi pelajaran dan siswa akan 

lebih mudah memahami penjelasan guru. Agar metode ceramah ini berhasil, 

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, baik pada tahap 

persiapan maupun pada tahap pelaksanaan.

1. Tahap persiapan

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai

Merumuskan tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru 

sebelum mengajar. Guru menggunakan metode ceramah untuk membantu 

siswa menguasai materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Sehingga guru akan mengetahui apa saja yang harus disampaikan kepada 

siswa. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

berakhir maka diharapkan tujuan pembelajaran telah tercapai.



b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan disampaikan.

Penentuan pokok-pokok materi pelaaran merupakan cara yang 

digunakan guru untuk mengkondidikan kelas mengenai waktu penggunaan 

metode ceramah. Setelah mengetahui pokok-pokok materi yang harus 

disampaikan kepada siswa maka guru tidak akan menggunakan metode 

ceramah ini secara berlebihan yang dapat mengakibatkan pembelajaran 

menjadi sangat monoton dan membosankan.

c. Mempersiapkan alat bantu

Penggunaan metode ceramah perlu juga diiringi dengan penggunaan 

alat bantu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ceramah yang 

dilakukan. Sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Tahap pembukaan

Keberhasilan pelaksanaan metode ceramah merupakan langkah 

yang sangat penting pada tahap ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam tahap pembukaan ini,

 Tugas guru pada saat mengawali metode ceramah yaitu harus 

meyakinkan siswa mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

oleh siswa. Kejelasan tujuan yang akan dicapai akan memperjelas juga 

langkah kerja dan aktivitas siswa di dalam kelas.



 Setelah mengemukakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai maka 

selanjutnya tugas guru dalam menggunakan metode ceramah ini adalah 

melakukan apersepsi yaitu menghubungkan antara materi pelajaran

yang terdahulu dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Dengan 

demikian guru telah mempersiapkan secara mental agar siswa siap 

dengan materi pelajaran yang akan dibahas. 

b. Langkah Penyajian

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran 

dengan dengan cara bertutur. Agar ceramah yang diberikan guru sebagai 

metode pembelajaran menjadi berkualitas maka hendaklah seorang guru 

menjaga perhatian siswa agar tetap konsentrasi pada materi pelajaran yang 

sedang dijelaskan. Cara menjaga perhatian siswa adalah:

 Menjaga kontak mata secara terus menerus dengan siswa.

 Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa

 Menyajikan materi pelajaran secara sistematis

 Menanggapi respon siswa dengan segera

 Menjaga agar kelas tetap kondusif untuk pembelajaran.

c. Langkah mengakhiri ceramah

Setelah proses pembelajaran dilakukan maka guru berkewajiban untuk 

menutup pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Hal-hal yang dapat 

dilakukan guru untuk keperluan itu adalah:



 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi 

pelajaran

 Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberikan ulasan 

tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.

 Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai 

materi pelajaran.

Menurut Ismawati (2011: 109) Metode ceramah ini akan lebih efektif jika 

diselingi dengan Tanya jawab. Sehingga penerapan metode ceramah 

diselingi dengan penggunaan metode Tanya jawab sehingga akan terjadi 

interaksi antara siswa dan guru. Hasil yang didapatkan juga akan lebih 

menjadikan siswa menjadi aktif. Guru tidak hanya menjelaskan materi 

dnegan berceramah tetapi juga memberikan stimulus kepada siswa untuk 

terlibat dalam materi yang dijelaskan.

Setelah guru memberikan siswa penjelasan mengenai materi pidato 

maka guru selanjutnya menggunakan metode penugasan yaitu guru 

memberikan siswa tugas untuk dapat membuat pidato. Setelah siswa 

membuat pidato maka langkah selanjutnya siswa satu persatu dipersilahkan 

untuk dapat menampilkan pidato di depan kelas.

d. Problematika dalam Menggunakan Media Pembelajaran

Saat seorang guru kesulitan terhadap pembagian waktu maupun 

penggunaan metode dalam suatu pembelajaran. Maka guru tersebut dapat 

memanfaatkan media pembelajaran sebagai cara untuk menciptakan situasi 



belajar yang efektif, mencegah kebosanan siswa, memudahkan siswa 

memahami instruksi guru, membangkitkan motivasi belajar, mempertinggi 

mutu pelajaran, dan merangsang otak siswa untuk belajar. Media 

pembelajaran menurut Daryanto sebagai sarana perantara dalam proses 

pembelajaran (2011:4). Tujuan penggunaan media pembelajaran untuk 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk dapat memahami materi 

pelajaran, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan situasi yang 

tidak mudah dilupakan. Penggunaan media pembelajaran proses 

pembelajaran akan lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, 

kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan yang paling penting 

memperlancar proses interaksi.

Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan 

kemampuan guru menggunakan media tersebut, melihat kondisi di sekolah 

dan yang memang tersedianya media pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dapat dilihat 

bahwa guru sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran termasuk 

papan tulis yang sudah tersedia di depan kelas. Alasannya karena merasa 

materi pidato ini lebih mudah dipahami oleh siswa sehingga guru hanya perlu 

menggunakan metode ceramah sedikit lebih lama. Sebenarnya materi pidato 

ini sangat membutuhkan media, terlebih lagi guru harus memberikan 

pengetahuan kepada siswa mengenai metode penyampaian pidato. Tetapi 



karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki sekolah maka media yang 

seharusnya digunakan tidak dapat diwujudkan. Memperlihatkan video 

rekaman mengenai metode penyampaian pidato akan lebih mudah bagi 

siswa memahami apa saja metode dalam berpidato dan melalui penayangan 

video ini siswa dapat memilih sendiri metode yang akan digunakannya untuk 

mempraktikkan pidato di depan kelas sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Namun inilah yang menjadi permasalahan guru dalam 

mengajar yaitu terbatasnya fasilitas yang dimiliki sekolah.

Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan 

keadaan sekolah. Jika guru sudah mengetahui bahwa fasilitas sekolah yang 

kurang mendukung untuk pembelajaran, maka hendaklah guru tidak perlu 

menggunakan media video sebagai media yang akan digunakan untuk 

pembelajaran. Mungkin guru tidak harus menggunakan media gambar 

bergerak seperti itu, guru bisa memaanfaatkan media pembelajaran yang lain 

yang lebih mudah dan bisa dijangkau sekolah. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh guru dalam memilih 

media pembelajaran sepertinya ketidakmampuan guru dalam membuat atau 

memanfaatkan media yang lebih mudah dan yang tersedia menjadi suatu 

permasalahan yang harus dipecahkan. Seharusnya guru tidak harus 

menggunakan media yang sudah ada di sekolah saja, guru bisa membuat 

sendiri media yang lebih sederhana tetapi bisa memberikan kemudahan 

siswa memahami materi. Nampaknya masalah yang ditemukan guru ini lebih 



kepada kurang kreatifitas guru dalam memilih dan menciptakan media 

pembelajaran sendiri. Jika guru bisa menyempatkan diri untuk membuat 

media sendiri mungkin penggunaan metode ceramah yang terlalu panjang 

tidak akan terjadi. Atau bisa saja guru memanfaatkan papan tulis seabagi 

media paling sederhana dan sudah tersedia di dalam kelas dalam 

mendukung penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada siswa. Tetapi 

guru malah tidak memanfaatkan itu. Hal ini terlihat sepertinya guru tidak 

mempertimbangkan betapa penggunaan media pembelajaran ini akan 

membantu guru itu sendiri menjelaskan materi pelajaran. 

Prinsip penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran yaitu untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. Jika dalam 

pembelajaran ini guru menemukan kesulitan dalam menjelaskan materi 

kepada siswa maka melalui penggunaan media maka diharapkan siswa akan 

lebih mudah memahami. Namun penggunaan media ini harus juga 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  Artinya media yang digunakan oleh 

guru harus disesuaikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Terlebih bagi anak tunagrahita yang tidak bisa menyerap informasi terlalu 

panjang, makak penggunaan media pembelajaran ini akan membuat anak 

akan ingat materi pelajaran yang baru saja mereka pelajari.

Problematika yang dihadapi guru berhubungan dengan tujuan 

pembelajaran yaitu tidaknya tercapai tujuan pembelajaran. Maka dalam 

pemanfaatan media pembelajaran untuk dapat menunjang tercapainya tujuan 



pembelajaran yang dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi 

kelas (Sadiman dkk, 2005:190). Dalam buku ini juga mengungkapkan bahwa 

dalam pemanfaatan media pembelajaran guru harus melihat tujuan yang 

akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung serta strategi belajar 

mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu.

Berikut ini akan dikemukakan kriteria-kriteria dalam memilih media 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Munadi (2008: 187), yakni:

1. Karakteristik siswa

Pengetahuan guru mengenai informasi karakteristik siswa akan 

mempermudah guru dalam menentukan media yang sesuai digunakan 

untuk menjamin kemudahan siswa dalam belajar.

2. Tujuan Belajar

Guru dapat memilih menggunakan media pembelajarran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga antara materi dan juga 

media saling mendukung.

3. Sifat Bahan Ajar

Bahan pelajaran memiliki keragaman yang lebih banyak menuntut 

kektifan siswa dalam melakukan aktivitas belajar oleh karena itu setiap 

kegiatan yang dilakukan siswa didukung oleh media pembelajaran yang 

tepat maka menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tidak 

membosankan dan benar-benar menjadi pusat kaktivitas belajar yang 

optimal.



4. Pengadaan Media

Pengadaan media pembelajaran baik itu dibeli ataupun hasil sendiri 

harus disesuiakan dengan materi dan juga tujuan pembelajaran. Media 

tidak harus mahal namun pesan pelajaran dapat dengan mudah 

dipahami siswa.

5. Sifat Pemanfaatan Media

Pemilihan media untuk proses belajar mengajar perlu juga 

mempertimbangkan sifat pemanfaatannya untuk membantu siswa 

dalam proses pembelajaran.

e. Problematika dalam Melakukan Evaluasi

Proses terakhir dalam pengajaran yaitu mengadakan evaluasi. Dari 

evaluasi yang dilakukan inilah seorang guru dapat mengetahui tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Melakukan 

evaluasi pembelajaran memerlukan acuan penilaian yang jelas. Dalam 

pembelajaran sebuah penilaian sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui 

perkembangan, kemajuan atau hasil belaar siswa. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terdapat 

permasalahan yang dialami guru saat harus melakukan penilaian.  Guru 

melakukan penilaian penampilan pidato dengan skor, semakin tinggi skor 

yang didapatkan oleh siswa berarti semakin baik penilaian terhadap siswa 

tersebut. Namun guru mengalami kesulitan saat harus memberikan skor 

kepada siswa. Guru terkesan ragu memberikan nilai kepada siswa. Namun 



seperti itulah yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Padahal hasil penilaian yang telah diberikan guru merupakan gambaran 

evaluasi yang akan dilaksanakan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui 

bukan hanya ketercapaian tujuan pembelajaran namun melalaui kegiatan 

evaluasi maka akan diketahui bagaimana proses pembelajaran yang telah 

dilakukan, mulai dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, materi 

yang dipilih, media yang digunakan dan juga bagaimana metode untuk 

menyelaraskan semua itu.

Seperti yang dikemukakan oleh Suwandi (2010:8) evaluasi adalah 

penilaian keseluruhan pendidikan. Penilaian dilakukan dengan melakukan 

pengukuran. Kegiatan pengukuran ini akan mempunyai makna setelah 

dikaitkan dengan tujuan melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa. 

Sehingga Baxter dalam Suwandi (2010:9) mengemukakan pentingnya 

penilaian dalam pembelajaran adalah:

1. Untuk membandingkan kemampuan antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain

2. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai siswa telah memenuhi standar 

yang telah ditentukan

3. Untuk membantu kegiatan pembelajaran siswa

4. Untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan telah sesuai 

dengan yang telah direncanakan.



Dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih banyak siswa yang belum 

bisa mempraktikkan pidato di depan kelas padahal isi pidato sudah terlihat 

bagus untuk ukuran waktu yang sangat terbatas. Kebanyakan siswa masih 

banyak merasa cemas, tidak percaya diri, bahkan ada yang sama sekali tidak 

bisa menyampaikan pidato. Anak tunagrahita yang mendapat giliran hampir 

seluruhnya belum bisa menyampaikan pidato, ada yang hanya maju dan 

sekedar melihat teks pidato. Melihat keadaan seperti ini guru tidak bisa 

memaksa anak tunagrahita untuk memaksakan diri. Selain itu ada juga anak 

tunagrahita yang tidak menyelesaikan tugasnya menulis pokok-pokok isi 

pidato, sehingga saat disuruh maju ke depan maka siswa tersebut tidak 

berani maju. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka masalah yang dihadapi guru 

sebenarnya hanyalah kurang tahunya guru mengenai sistem penilaian. Hal 

ini terlihat dari keragu-raguan guru memberikan skor pada siswa. Akibatnya 

bahkan ada penampilan siswa yang berbeda justru mendapatkan penilaian 

yang sama dari guru. 

Penampilan anak-anak tunagrahita yang ada di kelas ini sepertinya 

tidak terlalu dituntut untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga 

menyadari jika berpidato di depan kelas merupakan tugas yang berat bagi 

anak tunagrahita maka guru lebih memberikan sediki toleransi bagi anak 

tunagrahita, akibatnya hal ini menimbulkan kecemburuan dari siswa-siswa 

lainnya



Menurut Panggabean dkk (2007:111) sebuah evaluasi harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menghasilkan keputusan 

yang salah. Terlebih-lebih kesalahan yang dilakukan tersebut dapat 

merugikan siswa. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus 

diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu:

1. Sahih (Valid)

Evaluasi yang valid adalah evaluasi yang mengukur apa yang 

seharusnya diukur

2. Handal (Reliable)

Evaluasi dikatakan handal jika telah diujicobakan dengan kelompok 

yang sama dalam waktu yang berbeda dan mendapatkan hasil yang 

sama.

3. Objektivitas

Suatu evaluasi harus dilakukan seobyektif mungkin agar hasil penilaian 

tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar yang akan diukur.

4. Keseimbangan

Keseimbangan berarti adanya bobot yang pas pada tiap bagian 

penilaian.

5. Dapat membeda-bedakan

Evaluasi yang benar harus dapat membeda-bedakan prestasi individual 

dengan kelompok.



6. Fair

Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang mengemukakan persoalan 

secara jelas, wajar dan tidak menjebak

7. Normatif

Evaluasi yang baik didasarkan pada norma tertentu sehingga hasilnya 

mudah ditafsirkan secara menyeluruh dan merata tanpa pilih kasih.

8. Efisiensi dan Praktikal

Evaluasi harus dilaksanakan secara mudah dan efisien yang 

pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Evaluasi harus dilaksanakan dengan 

cara yang praktis bukan malah membingungkan.

Berbagai permasalahan yang dialami guru yang ditemukan saat proses 

belajar mengajar berlangsung sebenarnya semua itu adalah kurangnya 

kemampuan guru untuk merencanakan pembelajaran. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan benar-benar tidak sesuai dengan pembelajaran 

yang diharapkan. Mungkin dikarenakan ketidaksiapan guru dalam 

menjalankan sistem pendidikan inklusi, yang harus memberikan pendidikan 

siswa umum dan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas.

Permasalahan yang ditemukan guru saat mengajar adalah kurikulum 

yang digunakan guru tidak sesuai untuk diterapkan bagi siswa inklusi sebab 

guru menggunakan kurikulum umum untuk mengajar siswa inklusi. Hal ini 

dikarena guru kurang bisa mengambil langkah-langkah pembelajaran yang 



disesuaikan untuk siswa inklusi. Sehingga dalam pembelajaran terkesan guru 

tidak memperhatikan kebutuhan siswa inklusi untuk belajar. 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Problematika  yang dihadapi guru pada pengajaran siswa inklusi di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Problematika Tujuan pengajaran

Problematika guru yaitu kesulitan dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus yang ada di kelas inklusi 

sehingga pembelajaran yang dilakukan selama ini guru menyamakan 

tujuan pembelajaran antara siswa biasa dengan siswa tunagrahita 

ringan.

2. Problematika Pemilihan Materi pelajaran

Problematika dalam menentukan materi untuk anak tunagrahita ringan 

yang ada di kelas VI B sehingga guru tidak membedakan materi anak 

normal lainnya dengan anak-anak tunagrahita akibatnya kesulitan bagi 

siswa-siswa tunagrahita dalam memahami materi tersebut

3. Problematika Penggunaan Metode Pengajaran

Problematika guru dalam menggunakan metode pengajaran sehingga 

mengajar siswa inklusi menggunakan metode yang sama seperti yang 

digunakan untuk mengajar siswa pada umumnya.



4. Problematika Penggunaan Media Pembelajaran

Problematika guru untuk membuat media pembelajaran sendiri guru 

merasa tidak mampu melakukannya karena keterbatasan waktu dan 

biaya.

5. Problematika Melakukan Evaluasi Pengajaran

Problematika guru dalam melakukan evaluasi pengajaran saat mengajar 

anak tunagrahita ringan di kelas regular adalah kesulitan melakukan 

evaluasi, karena pada umumnya anak tunagrahita tidak bisa mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan, akibatnya mereka mendapatkan 

nilai di bawah KKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka disarankan kepada:

1. Guru

Guru hendaknya lebih memahami dengan baik masalah kurikulum yang 

digunakan untuk anak tunagrahita ringan

2. Sekolah

Sekolah hendaknya telah melakukan modifikasi kurikulum  yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.



3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Provinsi 

Bengkulu hendaknya lebih memperhatikan sekolah penyelenggara kelas 

inklusi dengan mengadakan pelatihan, workshop, penataran dan sebagainya.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

Lembar Observasi Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas : VI B
Sekolah : SD Negeri 3 Kota Bengkulu

N
O

ASPEK INDIKATOR DESKRIPSI REFLEKSI

1 Pengelola
an Kelas

1.  Kelayakan 
penataan latar 
(setting) 
pembelajaran 

Sudah layak, dengan letak 
meja dan kursi yang sudah 
teratur. Siswa tunagrahita 
tidak mendapatkan 
perlakuan yang berbeda 
terbukti mereka duduk 
dengan siswa yang normal.

Hendaknya siswa 
tunagrahita ditempatkan 
pada tempat duduk 
yang tidak terlalu 
belakang supaya anak-
anak ini bisa dengan 
fokus mendengarkan 
guru menjelaskan 
pelajaran

2.  Kejelasan suara 
guru dalam 
pembelajaran 

Suara guru terdengar jelas 
menjangkau seluruh 
ruangan

Suara guru yang jelas 
dan menjangkau seluruh 
ruangan merupakan 
nilai tambah bagi guru 
tersebut sehingga siswa 
bisa lebih 
memperhatikan guru di 
depan kelas 

3.  Kelayakan 
kebersihan dan 
kenyamanan 
kelas 

Kelas bersih namun kurang 
nyaman dengan suara 
siswa dari kelas lain atau 
suara kendaraan dan udara 
terasa panas di dalam 
ruangan

Ruangan kelas yang 
kurang nyaman karena 
sirkulasi udara yang 
tidak baik membuat 
semangat siswa untuk 
mengikuti pelajaran 
menjadi berkurang

4.  Menyampaikan 
cakupan materi
dan penjelasan 
uraian kegiatan

Guru menjelaskan cakupan 
materi dengan jelas

Guru telah menjelaskan 
materi dari awal hingga 
akhir secara jelas 
membuat siswa mudah 
memahami materi 
pelajaran

5.  Menggunakan 
media berbasis 
teknologi dan 
informasi 

Guru tidak menggunakan 
media pengajaran

Guru tidak mengingat 
bahwa ada anak 
tunagrahita di dalam 
kelas tersebut yang 
memerlukan penjelasan 
secara konkret agar 
mereka juga bisa 
memahami pelajaran 



seperti siswa-siswa 
yang lain

6.  Guru 
menghargai 
pendapat 
peserta didik 

Guru menghargai pendapat 
siswa

Tindakan guru 
menjadikan siswa 
percaya diri dengan 
hasil kerja yang telah 
dilakukan

7.  Guru 
memberikan 
penguatan dan 
umpan balik 
terhadap 
respons dan 
hasil belajar 
peserta didik 
selama proses 
pembelajaran 
berlangsung 

Guru memberikan respon 
yang baik kepada siswa

Siswa merasa 
diperhatikan sehingga 
merasa nyaman untuk 
mengerjakan tuas yang 
diberikan guru

8.  Guru 
menyesuaikan 
materi pelajaran 
dengan 
kecepatan dan 
kemampuan 
belajar peserta 
didik 

Guru tidak menyesuaikan 
kecepatan belajar siswa 
tunagrahita yang ada di 
kelas itu dengan siswa 
yang lainnya.

Guru menjelaskan 
materi pelajaran tanpa 
memperhatikan 
keberadaan anak 
tunagrahia sehingga 
anak-anak ini tertinggal 
dalam memahami 
pelajaran

9.  Menggunakan 
bahasa 
pengantar 
bilingual atau 
bahasa asing 

Guru selalu menggunakan 
bahasa Indonesia dalam 
menyajikan pelajaran. 
Tidak pernah terdengar 
guru menggunakan bahasa 
daerah

2 Kegiatan 
Pembelaj

aran
Pendahul
uan

1.  Menyiapkan 
kondisi 
pembelajaran 
agar peserta 
didik terlibat 
baik secara 
psikis maupun 
fisik sehingga 
siap mengikuti 
proses 
pembelajaran, 

Guru melakukan apersepsi 
sebelum mengawali 
pelajaran dan melakukan 
komunikasi untuk 
menciptakan minat siswa 
terhadap materi pidato

Tindakan guru akan 
menciptakan suasana 
yang aik ada saat 
belajar

2.  Mencatat Guru memeriksa daftar 



kehadiran 
peserta didik 

hadir siswa

3.  Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
atau SK dan KD 
yang akan 
dicapai, 

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang harus 
dikuasai siswa saat jam 
pelajaran berakhir 

Guru seharusnya 
menyebutkan tujuan 
pembelajaran secara 
jelas untuk diketahui 
oleh siswa karena siswa 
harus mencapai tujuan 
pembelajaran tersebut

4.  Menyampaikan 
cakupan materi 
dan penjelasan 
uraian kegiatan 
sesuai silabus 

Guru menjelaskan materi 
secara jelas dan terperinci 
sesuai dengan silabus

Melakuakn penjelasan 
sesuai dengan silabus 
secara terperinci akan 
mempermudah siswa 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran

5.  Mengajukan 
pertanyaan 
berkenaan 
dengan 
pengetahuan 
yang sudah 
dimiliki peserta 
didik untuk 
mengaitkan 
dengan materi 
yang akan 
dipelajari

Guru menanyakan terlebih 
dahulu pengetahuan siswa  
mengenai pidato sebelum 
guru menjelaskan lebih 
lanjut

Tindakan guru ini sangat 
bagus karena dapat 
membangkitkan ingatan 
siswa engenai materi 
yang sebelumnya sudah 
pernah mereka 
dapatkan atau mereka 
dengar

Kegiatan 
inti Eksplorasi

1.  Membimbing 
peserta didik 
untuk 
mendemonstras
ikan 
pengetahuan 
yang dimiliki 
sesuai dengan 
topik/tema yang 
akan dipelajari 

Guru membimbing siswa 
agar memahami materi 
pidato

Terlihat usaha maksimal 
yang dilakukan guru 
untuk memberikan ilmu 
pengetahuan kepada 
siswa agar mereka 
dapat memahami materi 
dengan baik dan 
berharap dapat 
mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah 
dirumuskan

2.  Melibatkan 
peserta didik 
mencari 
informasi yang 
luas dan 
mendalam 
tentang 
topik/tema 
materi yang 
dipelajari dari 

Setelah memberikan 
penjelasan maka 
selanjutnya siswa 
ditugaskan untuk dapat 
membuat pidato 
berdasarkan langkah-
langkah yang telah 
dipelajari.

Guru ingin melihat 
sejauh mana 
pemahaman siswa 
tentang materi yang 
diajarkan melalui p 
emberian tugas



berbagai 
sumber belajar 

3.  Menggunakan 
beragam 
pendekatan 
pembelajaran, 
metode 
pembelajaran, 
media 
pembelajaran, 
dan sumber 
belajar lain, 

Guru menggunakan 
metode bervariasai namun 
pembagian waktu yang 
kurang pas maka terlalu 
banyak menggunakan 
metode ceramah

Guru hendaknya 
mampu memanfaatkan 
waktu sehingga tidak 
monoton pada 
penggunaan satu 
metode saja

4.  Memfasilitasi 
terjadinya 
interaksi antar 
peserta didik 
serta antara 
peserta didik 
dengan 
pendidik, 
lingkungan, dan 
sumber belajar 
lainnya, 

Guru menciptakan suasana 
agar siswa mau 
mendiskusikan materi 
pidato dengan siswa 
lainnya

Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir 
sendiri dan 
mendiskusikan 
materipelajaran baik 
dengan guru maupun 
dengan teman 
merupakan tindakan 
yang dapat melatih 
siswa untuk dapat 
berpikir dengan 
sistematis

5.  Melibatkan 
peserta didik 
secara aktif 
dalam setiap 
kegiatan 
pembelajaran 

Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk membuat sebuah 
pidato

Guru memberikan waktu 
yang cukup panjang 
bagi siswa untuk dapat 
mengerjakan sendiri 
sebuah pidato

6.  Memfasilitasi 
peserta didik 
melakukan 
percobaan di 
laboratorium, 
studio, atau 
lapangan 

Guru memberikan 
penjelasan mengenai 
teknik dalam berpidato dan 
persiapan sebelum tampil 
di depan  kelas

Guru membekali siswa 
bukan hanya bisa 
membuat pidato tetapi 
juga mengajarkan siswa 
bagaimana 
menyampaikan pidato di 
depan kelas

Elaborasi
1.  Membiasakan 

peserta didik 
membaca dan 
menulis yang 
beragam 
melalui tugas-
tugas tertentu 
yang bermakna

Guru hanya menugaskan 
siswa untuk melihat contoh 
pidato di buku teks dan 
menuliskan pidato

Guru kekurangan 
sumber belajar karena 
guru hanya 
memanfaatkan buku 
teks sebagai sumber 
informasi dalam 
penulisan atau 
pembuatan pidato

2.  Memfasilitasi 
peserta didik 
melalui 
pemberian 

Guru membantu siswa 
yang mengalami kesulitan

Guru memberikan 
bimbingan bagi siswa 
yang bertanya



tugas, diskusi, 
dan lain-lain 
untuk 
memunculkan 
gagasan baru 
baik secara 
lisan maupun 
tertulis 

3.  Memberi 
kesempatan 
untuk berpikir, 
menganalisis, 
memecahkan 
masalah, dan 
bertindak tanpa 
rasa takut, 

Guru memberikan waktu 30 
menit bagi siswa untuk  
membuat pidato

Waktu yang cukup 
panjang bagi siswa 
untuk dapat membuat 
sebuah pidato 
perpisahan

4.  Memfasilitasi 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 
kooperatif dan 
kolaboratif 

Guru memfasilitasi siswa 
untuk melakukan 
pembelajaran yang 
kooperatif dan kolaboratif

5.  Memfasilitasi 
peserta didik 
berkompetisi 
secara sehat 
untuk 
meningkatkan 
prestasi belajar 

Guru memfasitasi siwa 
untuk berkompetisi dengan 
menugaskan siswa untuk 
membuat pidato sebagus-
bagusnya dan dapat 
menampilkan di depan 
kelas dengan penampilan 
yang memuaskan

Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
memperlihatkan hasil 
pidatonya dan 
melakukan perbaikan 
jika terdapat beberapa 
bagian yang dirasa 
kurang tepat

6.  Memfasilitasi 
peserta didik 
membuat 
laporan 
eksplorasi yang 
dilakukan baik 
lisan maupun 
tertulis, secara 
individual 
maupun 
kelompok 

Siswa diberi tugas untuk  
membuat pidato 
perpisahan

Siswa membuat pidato 
berdasarkan petunjuk-
petunjuk ysng telah 
disampaikan guru

7.  Memfasilitasi 
peserta didik 
untuk 
menyajikan 
hasil kerja 
individual 
maupun 
kelompok 

Guru memfasilitasi Siswa 
untuk dipersilahkan maju 
satu persatu menampilkan 
pidato yang telah dibuatnya

Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa maju ke depan 
kelas untuk 
mempertunjukkkan 
pidato yang telah 
dibuatnya sehinggga 
siswa bisa 
membandingkan hasil 



kerjanya dengan tema 
lainnya

8.  Memfasilitasi 
peserta didik 
melakukan 
pameran, 
turnamen, 
festival, serta 
produk yang 
dihasilkan 

Guru tidak memfasilitasi 
karena pembelajaran saat 
itu hanya menyajikan hasil 
kerja

Konfirmasi 

1.  Memberikan 
umpan balik 
positif dan 
penguatan 
dalam bentuk 
lisan, tulisan, 
isyarat, maupun 
hadiah terhadap 
keberhasilan 
peserta didik 

Guru memberikan umpan 
balik terhadap penampilan 
siswa di depan kelas

Umpan balik yang 
disampaikan guru 
memberikan semangat 
bagi siswa untuk 
menmpilkan yang lebih 
baik

2.  Memberikan 
konfirmasi 
terhadap hasil 
eksplorasi dan 
elaborasi 
peserta didik 
melalui 
berbagai 
sumber 

Guru tidak memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi melalui berbagai 
sumber karena siswa 
hanya menggunakan satu 
buku cetak

Hasil kerja siswa 
terbatas pada informasi 
yang didapatkan

3.  Memfasilitasi 
peserta didik 
melakukan 
refleksi untuk 
memperoleh 
pengalaman 
belajar yang 
telah dilakukan 

Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
merefleksi hasil kerja yang 
telah dilakukan

Siswa bisa menilai 
sejauh mana hasill kerja 
yang telah mereka 
dapatkan

4.  Memfasilitasi 
peserta didik 
untuk 
memperoleh 
pengalaman 
yang bermakna 
dalam 
mencapai 
kompetensi 
dasar 

Guru memfasilitasi siswa 
untuk memperoleh 
pengalaman yang 
bermakna

Dengan melakukan 
kegiatan membuat 
pidato untuk perpisahan 
berarti telah 
memberikan 
pengalaman terssendiri 
bagi siswa



5.  Berfungsi 
sebagai nara 
sumber, 
pembimbing 
dan fasilitator 
bagi siswa 

Guru bertindak bukan 
hanya sebagai narasumber 
namun juga membimbing 
siswa dalam membuat 
pidato dan membantu 
siswa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak dipahami siswa

Guru sudah 
melaksanakan perannya 
dengan sangat bagus

6.  Memberi 
peluang dan 
waktu yang 
cukup bagi 
setiap peserta 
didik dalam 
kegiatan tutorial 
untuk 
menguasai 
materi 
pembelajaran 

Saat menjelaskan materi 
pelajaran guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menguasai materi 
dengan memberikan 
kesempatan siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami

Guru selalu melibatkan 
sehubungan dengan 
penguasaan materi 
pelajaran

3 Penutup 1.  Bersama-sama 
dengan peserta 
didik membuat 
rangkuman/ 
kesimpulan 
pelajaran 

Setelah menampilkan 
pidato di depan kelas maka
guru bersama-sama 
dengan siswa membuat 
kesimpulan 

Dari pengambilan 
kesimpulan bersama ini 
akan terlihat siswa yang 
sudaah menguasai 
materi dengan siswa 
yang belum menguasai 
materi pelajaran

2.  Bersama 
peserta didik 
melakukan 
refleksi 
terhadap 
kegiatan 
pembelajaran 
yang telah 
dilakukan 

Bersama dengan siswa 
guru melakukan refleksi 
tentang penampilan pidato 
yang baru saja dilakukan

Memberikan penilaian 
kepada siswa agar 
siswa bisa memperbaiki 
penampilan pidato yang 
akan dating

3.  Melakukan 
penilaian 
terhadap 
kegiatan 
pembelajaran 
yang telah 
dilakukan 

Guru telah melakukan 
penilaian saat satu persatu 
siswa yang maju di depan 
kelas untuk menampilkan 
pidato

Memberikan 
kesempatan kepada 
guru untuk melihat hasil 
kerja siswa secara 
keseluruhan

4.  Memberikan 
umpan balik 
terhadap proses 
dan hasil 
pembelajaran 

Guru memberikan umpan 
balik atas penampilan yang 
telah dilakukan

Membantu siswa 
memperbaiaki 
kesalahan yang 
dilakukan menjadikan 
siswa mengetahui apa 
yang harus mereka 
perbaiki untuk 
penampilan yan akan 



dating

5.Melakukan 
perencanaan 
kegiatan tindak 
lanjut melalui 
pembelajaran 
remedial, 
program 
pengayaan, 
layanan 
konseling, atau 
memberikan 
tugas terstruktur 
baik secara 
individual 
maupun 
kelompok sesuai 
dengan hasil 
belajar peserta 
didik 

Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
yang belum mendapatkan 
hasil maksimal untuk dapat 
mengulang kembali 
membuat pidato sedangkan 
siswa yang sudah 
mendapat hasil yang 
maksimal tidak perlu 
membuat lagi dan pidato 
tersebut bisa digunakan 
untuk pelaksanaan ujian 
praktik bahasa Indonesia 
yaitu pidato

Guru memberikan 
kesempatan siswa yang 
belum mendapatkan 
hasil maksimal untuk 
dapat membuat pidato 
di rumah sesuai dengan  
petunjuk yang telah 
disampaikan

6.  Memotivasi 
peserta didik 
untuk 
mendalami 
materi 
pembelajaran 
melalui kegiatan 
belajar mandiri 

Guru memberikan motivasi 
kepada siswa untuk lebih 
mempelajari cara 
penyampaian pidato agar 
waktu ujuan praktik 
mendapatkan nilai yang 
bagus

Memberikan waktu 
kepada siswa untuk 
latihan menyampaikan 
pidato di rumah

7.  Menyampaikan 
rencana 
pembelajaran 
pada 
pertemuan 
berikutnya 

Guru tidak menyampaikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya dan 
langsung menutup 
pelajaran pada hari itu

guru tidak memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mempersiapkan diri 
belajar di rumah untuk 
materi pelajaran 
berikutnya

Bengkulu,    Maret  2013

   Observer

           Sofia Anis
                    A2A011124



Kisi-kisi Instrumen penelitian

NO Komponen 
Pembelajaran

Aspek yang Diamati

1 Tujuan Pembelajaran 1. Siapa yang harus memiliki 
kemampuan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran

2. Hasil belajar yang diharapkan dapat 
dicapai

3. Kondisi yang dapat menampilkan 
hasil belajar siswa

4. Standar minimal yang harus dicapai 
siswa

2 Materi Pelajaran 1. Materi sesuai dengan kurikulum
2. Materi yang tepat untuk pencapaian 

tujuan pembelajaran
3. Materi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata
4. Materi yang menarik
5. Materi yang sesuai dengan batas 

kemampuan peserta didik
3 Metode Pengajaran 1. Metode yang digunakan dapat 

membantu guru dapat mencapai 
tujuan pembelajaran

2. Menggunakan berbagai macam 
metode

3. Metode yang tidak monoton
4. Media 1. Media yang digunakan dapat 

membantu guru mencapai tujuuan 
pembelajaran

2. Media bisa mewakili materi yang 
diajarkan

3. Media yang menarik bagi siswa
4. Guru dapat menggunakan media 

yang digunakan
5 Evaluasi 1. Memiliki pedoman yang jelas dalam 

penilaian
2. Melakukan evaluasi yang objektif
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Lampiran 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : VI/II
Pertemuan ke : 8
Alokasi Waktu : 3 X 35 menit

A. Standar Kompetensi
Mengungkapkan pikiran dan informasi secara tertulis dalam bentuk 
naskah pidato dan  surat resmi

B. Kompetensi Dasar
Menyusun naskah pidato/sambutan (Perpisahan, ulang tahun, perayaan 
sekolah dll) dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan 
penggunaan ejaan.

C. Indikator
Kognitif Proses
1. Siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok yang akan disampaikan 

dalam pidato
2. Menuliskan pokok-pokok isi pidato ke dalam beberap kalimat

Kognitif Produk
1. Siswa dapat menyusun naskah pidato
2. Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang 

tepat

Psikomotor
Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang 
tepat

Afektif
a. Mengembangkan prilaku karakter, meliputi:
 Bekerja sama dengan baik
 Mengerti dan menghargai pendapat orang lain
 Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

b. Mengembangkan keterampilan sosial
c. Mampu berkomunikasi lisan

D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Proses



1. Melalaui naskah pidato siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok 
yang akan disampaikan dalam pidato

2. Melalui diskusi menuliskan pokok-pokok isi pidato ke dalam beberapa 
kalimat.

Kognitif Produk
1. Melalui Penugasan siswa dapat menyusun naskah pidato
2. Melalui penugasan siswa dapat membacakan teks pidato dengan 

lafal dan intonasi yang tepat.

Psikomotor
Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang 
tepat

Afektif
a. Mengembangkan Prilaku karakter, meliputi:
 Bekerja sama dengan baik
 Mengerti dan menghargai pendapat orang lain
 Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

b. Mengembangkan keterampilan social
c. Mampu berkomunikasi lisan

E. Materi Ajar
Menyusun naskah sambutan

F. Metode Pembelajaran
Ceramah, Demonstrasi dan Pemberian tugas

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Awal (± 10 menit)
1. Guru Mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar
2. Siswa berdoa
3. Guru mengabsen siswa
4. Menyiapkan media yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran
5. Guru melakukan apersepsi

Kegiatan Inti (± 85 menit)
1. Siswa memperagakan pembacaan pidato di depan kelas
2. Guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran
3. Siswa membentuk kelompok
4. Siswa mengerjakan LDS
5. Siswa diberikan  kesempatan bertanya bila ada penjelasan yang 

kurang dimengerti.



Kegiatan Penutup (±10 Menit)

1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi

3. Guru menutup pelajaran dengan pesan dan kesan yang baik

H.  Alat/bahan/Sumber Belajar

1. Buku Sumber

2. Naskah Pidato

I. Penilaian

1. Tes secara lisan

2. Tes secara tulisan

Mengetahui,

Kepala Sekolah SDN 03 Wali Kelas VI B

Dra. Hasana Eliza Sukmawati, M. Pd
NIP 196407171984112001 NIP 197010261997032002



Lampiran  4

Hasil Wawancara

Peneliti :  “Bagaimana Ibu menentukan tujuan pembelajaran?”
Guru : “Dalam menentukan tujuan pembelajaran saya berpedoman pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di 
silabus.”

Peneliti : “Apakah Ibu mengalami kesulitan saat menentukan tujuan    
pembelajaran?”

Guru : “Ya, kadang-kadang saya mengalami kesulitan dalam menentukan 
tujuan pembelajaran. Apalagi jika harus menentukan tujuan 
pembelajaran untuk siswa tunagrahita ringan. Karena menentukan 
tujuan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan ini berbeda 
dengan cara menentukan tujuan pembelajaran siswa biasa.” 

Peneliti : “Apa saja kesulitan yang ibu temukan dalam menentukan tujuan 
pembelajaran?”

Guru : “Sebenarnya kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran 
itu tidak terlalu menjadi persoalan besar dan kadang-kadangg 
bisa saya atasi.  Karena kesulitan itu tergantung pada materi 
yang akan disampaikan dan kemampuan anak. Biasanya 
disanalah saya menemukan kesulitannya. Saya pernah 
merumuskan pembelajaran sangat mudah, menurut saya siswa 
pasti akan mudah mencapai tujuan itu. Tetapi pada kenyataannya 
justru tujuan pembelajaran itu sangat sulit dicapai oleh siswa. 
Saya tidak tahu, apakah disaat itu siswa benar-benar tidak 
tertarik pada materi yang saya berikan. Namun terkadang materi 
yang saya anggap sulit untuk siswa justru dengan mudah 
mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seharusnya untuk sekolah 
inklusi ini setiap guru yang mengajar di kelas inklusi harus 
memiliki dua silabus dan dua RPP, karena anak yang biasa 
dengan anak inklusi memang harus dibedakan. Anak yang biasa 
KKMnya itu 68, untuk bahasa Indonesia ya, sedangkan KKM 
untuk anak inklusi itu hanya 58. Tetapi karena terlalu repot dan 
banyak yang harus dibuat. Maka saya sebagai guru hanya 
menggunakan silabus dan RPP untuk anak yang biasa. Untuk 
hasilnya tentu saja saya tidak terlalu memaksakan kepada anak 
inklusi ini. Soalnya mereka sudah mau belajar saja itu sudah 
baik.”

Peneliti : “Bagaimanan cara Ibu mengatasi kesulitan dlam menentukan 
tujuan pembelajaran?”

Guru : “begini ya, untuk mengatasi kesulitan saya dalam merumuskan 
tujuan pembelajaran biasanya saya harus merumus ulang 
indikator secara keseluruhan. Kemudian saya berikan lagi kepada 
siswa dilain kesempatan. Jika 30 % siswa mampu mencapai 



tujuan pembelajaran maka pembelajaran itu saya anggap 
berhasil.”

Peneliti : “Kalau tadi Ibu berbicara mengenai tujuan pembelajaran, 
selanjutnya saya mau mengetahui bagaimana cara ibu 
menentukan materi yang akan diberikan kepada siswa?”

Guru : “Materi ya? Em……. Bagaimana ya… ya yang standar ajalah, 
saya menentukan materi tentu saja berdasarkan pembelajaran 
yang akan saya lakukan, patokannya hanya dengan melihat buku 
teks, karena buku itu sudah sesuai dengan silabus yang ada. 
Tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan silabus. Jadi saya 
hanya perlu melanjutkan pembelajaran sebelumnya.”

Peneliiti : “ Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menentukan materi 
yang sesuai dengan siswa?”

Guru : “o… kalau kesulitan pasti ada la, apalagi jika saya harus memilih 
materi yang akan digunakan untuk anak tunagrahita ringan yang 
ada di kelas VI B ini. Terkadang saya ini kesulitan menentukan 
mana yang sesuai dengan siswa atau yang tidak, soalnya 
kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi siswa yang mana yang 
cepat memahami penjelasan atau pertanyaan saya maka dengan 
cepat pula akan menguasai apa yang menjadi indikatornya 
sedangkan siswa yang tidak memahami atau lambat memahamai 
maka akan tertinggal dari teman-teman yang lain. Apalagi anak-
anak tunagrahita ringan. Tapi wajar saja kalau anak-anak 
tunagrahita ringan tidak dapat mengusai materi. Tapi yang tidak 
wajar ini anak-anak yang lain justru tidak bisa mencapai tujuan 
pembelajaran”

Peneliti : “Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut, Bu?”
Guru : “Cara mengatasi kesulitan saya itu dengan memilih materi yang 

sedang-sedang saja, yang tidak terlalu susah ataupun tidak 
terlalu mudah. Pokoknya siswa umum bisa mencapai tujuan 
pembelajaran sedangkan anak tunagrahita dapat memahami 
materi walaupun hanya sebagian. Kalau masih juga siswa tidak 
memahami apa yang telah dipelajari maka saya akan 
mengadakan kegiatan remedial. Kegiatan remedial juga 
dilakukan untuk anak-anak tunagrahita.”

Peneliti : “Baiklah bu, itu tadi mengenai materi pembelajaran. Bagaimana 
dengan metode pembelajaran. Bagaimana cara Ibu menentukan 
metode pembelajaran?”

Guru : “Saya menentukan metode pembelajaran berdasarkan materi 
yang akan dipelajari, dengan melihat tujuan yang harus dicapai 
siswa. Jika sudah mengetahui keduanya baru saya merancang 
metode yang akan saya gunakan yang kira-kira dengan mudah 
dapat membimbing siswa untuk dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain itu saya juga 
menyesuaikan dengan potensi anak, kalau tidak seperti itu, 
takutnya metode yang saya gunakna akan terasa membosankan 



bagi siswa. Makanya saya bisa menggunakan metode yang biasa 
digunakan dalam mengajar saja. Pokoknya sesuai dengan 
standarlah, misalnya yang tidak pernah terlewati yaitu metode 
ceramah, karena ceramah ini sangat penting dan penentu dalam 
proses belajar mengajar, yang kedua yang biasa saya gunakan 
yaitu metode Tanya jawab. Ya, melalui Tanya jawab inni kita 
akan dengan mudah mengetahui sejauh mana pemahaman 
siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kalau siswa lebih 
banyak menjawab dan jawaban yang diberikan minimal 
mendekati benar, artinya siswa tersebut sudah  mulai mengerti  
mengenai materi yang saya samapikan. Tetapi jika saya 
bertanya, tidak ada satupun yang bisa menjawab berarti siswa 
belum mengerti sama sekali mengenai materi pelajaran. Dan 
yang terakhir yang biasa saya gunakan untuk memberikan 
aktivitas kepada siswa maka saya menggunakan metode 
penugasan. Melalui metode penugasan ini saya bisa melihat 
kemampuan siswa perorang. Dari penugasan inilah akan terlihat, 
anak yang sudah mengerti atau belum mengerti mengenai materi 
pelajaran dan juga anak yang belum mengerti. Selain itu untuk 
menilai pekerjaan siswa saya juga menambahkan point 
kebersihan dan kerapian agar siswa tidak sembarangan dalam 
mengerjakan tugasnya. Itu semua dilihat dari tulisan dan buku 
yang mereka gunakan. Biasanya cara ini lebih ampuh 
dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Saya rasa itu saja.”

Peneliti : “Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menentukan metode 
pembelajaran, Bu?”

Guru : “Kalau kesulitan saya rasa tidak juga ya, kadang-kadanglah. Tapi 
tidak keseringan juga. Tapii pernah menemukan kesulitan saat 
menentukan metode pembelajaran.”

Peneliti : “ Apa saja biasanya kesulitan yang kadang-kadang Ibu temukan 
dalam menentukan metode pembelajaran, Bu?”

Guru : “Kalau menentukan metode pembelajaran saya tidak terlalu 
sering menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih 
metode yang tepat dalam pembelajaran. Namun saat penerapan 
metode di dalam kelas terkadang tidak semua siswa bisa 
langsung memahami penjelasan yang saya lakukan khususnya 
siswa inklusi yang ada di kelas VI B ini. Oleh karena itu terkadang 
saya menggunakan satu metode pembelajaran yaitu ceramah 
lebih lama dari pada penggunaan metode lainnya. Tujuannya 
agar bisa menjelaskan materi dengan sejelas-jelasnya dan 
berharap siswa bisa memahami semua penjelasan saya. Dengan 
begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. 
meskipun terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran 
yang saya lakukan agak sedikit monoton. Tapi tidak apa-apa 
yang penting siswa mengerti mengenai materi ada saat 
pembelajaran berlangsung.”



Peneliti : “ Jadi bagaimana Ibu mengatasi kesulitan yang Ibu alami, Bu?”
Guru : “ Untuk mengatasai permasalahan yang berhubungan dengan 

metode ini kadang-kadang saya hanya mengutamakan metode 
yang kira-kira langsung nyambung kepada siswa meskipun 
metode yang saya gunakan tidak bervariasai. Yang penting 
tujuan saya bahwa siswa dapat memahami apa yang saya 
jelaskan.“

Peneliti : “o, jadi seperti itu ya Bu, berarti guru yang mengajar di kelas 
Inklusi ini benar-benar dituntut untuk bisa menggunakan 
keterampilan mengajar sebaik-baiknya. Agar siswa inklusi bisa 
mendapatkan hasil yang sama dengan siswa normal lainnya.”

Guru : “Ya, begitulah kira-kira.”
Peneliti : “Bu, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai metode pembelajaran, 

kalau media pelajaran, bagaimana cara Ibu menentukan media 
yang tepat untuk melakukan pengajaran?” 

Guru : “Saya rasa hampir sama ya, antara tujuan pembelajaran, materi 
dan metode pembelajaran. Media pembelajaran juga seperti itu. 
Cara saya menentukan media yang tepat untuk pengajaran yaitu 
dengan melihat materi yang akan diajarkan kepada siswa. Dari 
materi tersebut kita akan mengetahui tujuan apa yang harus 
dicapai. Untuk  mencapai tujuan pembelajaran itu saya 
menentukan  media yang sesuai. Jika materi pelajarannya mudah 
dipahami siswa, untuk apa saya menggunakan media 
pengajaran, iya kan? Malah nanti akan membuat siswa tambah 
bingung saja. Tetapi jika materi pelajaran sulit untuk dipahami 
siswa maka saya akan menggukan media pengajaran dan Saya 
mengusahakan agar media yang dipilih dapat saya gunakan 
dengan mudah sesuai kemampuan saya. Minimal la, papan tulis 
yang selalu tersedia. Namun pemilihan media yang saya tentukan 
ya harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang 
tersedia di sekolah. Jujur saja ya, jika harus membuat media 
pengajaran sendiri sepertinya agak susah karena saya sendiri 
tidak sempat untuk membuat media pembelajaran.” 

Peneliti : “Dari jawaban yang Ibu berikan, sepertinya ibu tidak mengalami 
kesulitan dalam menentukan media pembelajaran. Apakah benar 
seperti itu, Bu?”

Guru : “Ya,  kalau perkara memillih media saya tidak mengalami 
kesulitan. Kesulitan tersebut  justru muncul saat media yang 
ditentukan tidak tersedia di sekolah. Sehingga saya memutuskan 
pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan media. Tetapi 
siswa bisa memahami materi meskipun tidak menggunakan 
media pembelajaran.”

Peneliti : “O, berarti Ibu sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam 
memilih media pengajaran. Kesulitan Ibu hanya saat media yang 
Ibu pilih justru tidak tersedia di sekolah. Apa yang Ibu lakukan 
untuk mengatasi kesulitan tersebut Bu?”



Guru : “Ya, paling-paling saya tidak menggunakan media pembelajaran. 
Itu tadi, untungnya saya mengajar di kelas VI ini, siswa itu lebih 
banyak ke praktiknya, atau pembahasan soal-soal jadi memang 
media dirasa kurang efektif digunakan mendekati siswa-siswa 
saya ini ujian.”

Peneliti : “O, begitu…”
Guru : “Ya kurang lebih seperti itulah.”
Peneliti : “Ini yang terakhir Bu, ini mengenai evaluasi. Bagaimana cara Ibu 

melakukan evaluasi atau penilaian secara tepat setelah 
pengajaran?”

Guru : “Saya melakukan evaluasi ataupun penilaian dengan cara melihat 
dan mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Biasanya dengan 
penggunaan skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi 
dan bersih. Namun semua itu disesuaikan dengan materi yang 
diberikan. Jika materinya hanya menulis tanpa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan maka hanya memberikan evaluasi dari 
segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. Tetapi jika materi 
berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor yang didapat 
siswa. Seperti itu.”

Peneliti : “O, jadi melihat materinya, baru bisa Ibu bisa menentukan cara 
melakukan penilaian. Apak Ibu mengalami kesulitan saat 
melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian in Bu?”

Guru : “Ya, memang kadang-kadang saya menemukan kesulitan saat 
melakukan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran.”  

Peneliti : “Bisa Ibu sebutkan apa saja kesulitan yang Ibu temukan dalam 
melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian?”

Guru : “Bisa, Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, 
apalagi jika penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya 
penilaian berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, 
bersih dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya begini, jika 
evaluasi yang saya lakukan pada soal-soal latihan saya akan 
kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap soal-soal berupa 
esai. Kalau soal pilihan gandakan mudah, berapa benar itulah 
nilainya. Tapi kalau soal esai ini membingungkan bagi saya. Ini 
maaf ya terkadang saya harus menyamaratakan jawaban siswa. 
Jika tidak seperti yang saya katakan maka nilainya salah atau 
setengah. Lebih repot karena membutuhkan waktu yang lumayan 
panjang. Setiap jawaban siswa dipahami satu persatu. Kalau ada 
menyinggung sedikit sudah bisa dibenarkan tetapi jika tidak maka 
akan disalahkan. Ya, beginilah repotnya kalau kita menjadi guru 
ini.Tapi untuk materi pidato ini saya bingung, jika harus
menggunakan skor itu, nilai berapa yang harus saya berikan. Jika 
harus sesuai betul dengan aturannya maka siswa akan 
mendapatkan nilai yang kecil. Maka saya biasanya memberikan 
nilai paling kecil 50 dan yang tertinggi seratus. Tidak ada nilai di 
bawah 50. Nah, bingung kan? Tapi begitulah kesulitannya. 



Misalnya kalau anak A penampilannya bagus, suaranya bagus, 
isi pidato bagus, saya bingung memberikan skornya itu, harus 
100, 90, 80, 70, 60, atau 50. Itulah kira-kira permasalahan dalam 
melakukan evaluasi penilaian ini. Makanya saya selalu kesulitan 
dalam menentukan skor untuk siswa ini.”

Peneliti : “Iya Bu, seorang guru ini memang berat kerjanya apalagi 
tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak. Tapi pekerjaan ini 
sungguh mulia. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan 
yang Ibu temukan tadi Bu?”

Guru : “Biasanya saya itu banyak memberikan siswa soal-soal pilihan 
ganda. Karena kalau diberikan soal-soal esai terlalu lama siswa 
mengerjakan dan saya melakukan penilaian juga membutuhkan 
waktu lebih. Kalau materinya seperti pidato ini ya mau tidak mau 
saya benar-benar harus memperhatikan siswa satu persatu agar 
skor yang saya berikan tidak keliru.”

Peneliti : “Jadi dapat disimpulkan bahwa guru berkuasa penuh terhadap 
pembelajaran di kelas ya Bu? Muai dari tujuan hingga kegiatan 
evaluasi semuanya harus dilakukan sebaik mungkin.”

Guru : “Iya, Berkuasa dan bertanggung jawab, apa lagi ini adalah kelas 
VI penentu lulus atau tidak. Beban ini diserahkan kepada wali 
kelas. Jika siswa tidak lulus yang petama sekali disalahkan 
adalah guru wali kelasnya.”

Peneliti : “Iyalah kalau begitu Bu, semoga anak-anak kelas VI nanti bisa 
lulus 100% dengan nilai yang memuaskan agar mudah mencari 
sekolah. Dan hasil kerja keras Ibu selama ini tidak sia-sia. 
Terimakasih Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya 
untuk melakukan penelitian di kelas Ibu dan Ibu sudah bersedia 
menjadi responden saya.”

Guru : “Ya sama-sama. Saya juga senang jika sekolah kami ini di 
jadikan tempat penelitian. Tentu banyak penemuan-penemuan 
baru yang bisa saya gunakan nantinya untuk memperbaiki 
pengajaran di sekolah ini. Apalagi pengajaran untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini.”



(SK SEKOLAH INKLUSI)



Lampiran 7 Data Guru SD Negeri 3 Kota Bengkulu

DATA GURU SD NEGERI 3 KOTA BENGKULU

NO GURU

Pendidikan sesuai 

Tugas Mengajar

Pendidikan Tidak 

Sesuai Tugas Mengajar TOTAL

D1/
D2

D3/
SM

S1/
D4

S2/
S3

JML D1/
D2

D3/
SM

S1/
D4

S2/
S3

JML

1 B. INDONESIA - - 1 - 1 - - - - - 1

2 MATEMATIKA - - 1 - 1 - - - - - 1

3 IPA - - 1 - 1 - - - - - 1

4 IPS - - - - - 2 - - - 2 2

5
PEND. AGAMA 
ISLAM

1 - - - 1 - - - - - 1

6 PPKN - - 1 - 1 - - - - - 1

7 PENJAS 2 - - - 2 - - - - - 2

8 SENI BUDAYA - - - - - - - - - - -

9
BAHASA 
INGGRIS

- - 2 - 2 - - - - - 2

10 TIK - - - - - - - - - - -

11 BK/BP 1 - - - 1 - - - - - 1

12
LAINNYA: 
GURU KELAS

7 - 2 - 9 - - - - - 9

JUMLAH 10 - 7 - 17 - - - 1 3 14



FOTO-FOTO PENELITIAN

Foto 1 Papan Nama SD Negeri 3 Kota Bengkulu sebagai Sekolah 

Penyelenggara Inklusi



Foto 2 Siswa Inklusi kelas VI B SD Negeri 3 Kota Bengkulu



Foto 3 Guru Memberikan Bimbingan kepada Siswa



Foto 4 Siswa Bertanya kepada Guru di depan Kelas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP}
PROGRAM PASCASARJANA (S-2) PENDTDTKAN BAHASA TNDONES|A

Jln. W.R. $upratman Kandang Limun Bengkulu 38371A
Telp. 0736-21 170 Psw. 313; 21 186 Faks. 0736-21 186

18 Februan2Ol3
Nomor :57lUN30.3.21PU2O13
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Proposal
Perihal : lzin Penelitian

Yth. BapaUlbu Kepala SD Negeri 3
Kota Bengkulu

Demi keperluan penulisan tesis mahasiswa, bersama ini kami mohon agar BapaUlbu
dapat mengeluarkan surat izin penelitian dengan judul "Problematik Pengajaran
Bahasa lndonesia pada Siswa lnklusi Tipe C (Tunagralita) di SD Negeri 3 Kota
Bengkulu" Kepada:

Nama
NPM

: Sofia Anis
:424011124

Program Studi : Pascasarjana (S-2) Pendidikan Bahasa lndonesia FKIP Unib
Tempat Penelitian : SD Negeri 3 Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : Februari s.d. Maret 2413

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

\ '"NlP'19620817 198603 1004
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PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DTroAS PENDTMI!(AN NASIONAT
Alamat : JI. Mahoni No. 57 Telp. 2l42g,2l7l! Bengkulu

BENGKULU

SURAT lztN PqNELtTtAN
Nomor : 42!.2 / 0I9 /lV.Diknas

Dasar : Ketua Program Bidang Akademik Universitas Bengkulu Nomor :

57 ruN30.313.21PL/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang izin penelitian.

Mengingat untuk kepentingan penulisan Ilmiah dan pengembangan
pendidikan Nasional dalam wilayah Kota Bengkulu, maka dapat memberikan izin
penelitian kepada

: Sofia Anis
: A2A011724
. Pascasarjana (S-2) Pendidikan Bahasa Indonesia FKIp Unib
:"Problematik Pengajaran Bahasa Indonesia pada Siswa
lnklusi Tipe C (Tunagratita) di SD Negeri 3 Kota
Bengkulu'.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

I . a.Tempat Penelitian : SD Negeri 03 Kota Bengkulu.
b.Waktu Penelitian :. Februari s.d Maret 2013

Sebelum rnengadakan penelitian, peneliti supaya melapor dan berkonsultasi kepada
Kasi kurikulum SD Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu.
Penelitian tersebut Khusus dan terbatas untuk kepentingan studi ilmiah tidak
untuk di publikasikan.
Menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu cq. Bidang Pendidikan Dasar Dinas Diknas Kota Bengkulu.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 18 Maret 2013
an.Kepala Dinas Pendidikan Nasional

2.

a

4.

Nama
NPM
Prodi
Judul Penelitian

Tembusan Yth.:
l. Walikota Bengkulu (sc.bagai laporan)
2. Dekan Akademik FKIP UNIB
3. Kepala SDN 03 Kota Bengd<.ulu.

@SKl&ffffi"**'q.

0618199512rcA4



P E MER I IVTAH P RO Ilt t\rs/ B E)VG /( ut. U

DIryAS PENPIDIKAN
falan Mayjend S. parman No.7 Telcpon (0736) ?.1620,21623,204.59

Menirnbang

b.

Mcngingat : l.

KIIPT]]'USAN KIII'A[,A I)INNS I)TINI)IDI IiAN
I'I}.,O\/INSr BIiNG I(T J [,tJ

NON{OR , /,,tt. g. tOr,\..Ct _/DIKpttOv

1'TiN]'ANC

P llN ll'1'A PA N sll Ko Lr\ I{ P IINY LIL Ii Nc G A Il.A I t{ I( I_, t.rst I) A N
PRNYII LEN c G,,\ RA P IIN DID I I(:\N I( Ii CE ItD ASA Fi I srl i\{ II\4/ A

PI} OVINS I I]ITNC I< TJ I-TJ

I(IIPAI,A I)INAS P IINDI DIKAN
PROVINSI I}IINGI{UL,U

bahwa dalanr rangka meningkatkan pclayanan, mcr:rbcrikarr akscs pcnclidikan
bagi anak belkcbrittrhatt khttst"ts darr anak nrenriliki kcccr.cllszrn istirnew,ir
berdasarkan pada Pesal 4 cian Pasal 5 Pcraturan lvlenteri Pcnclicliltair Nasional
Nonror 70 Tahurr 2009.

bahwa untuk kelanczrran proscs bcla.jar
inklusi dan sckolair pcnyelcnggar;r
(CIBI/Aksclcrasi) pcrlu ditctapkarr
I'Jendidikan Provinsi Iletrgkulu.

2.

tJrrclang-LJrtdarrg hJomor' 9 'l'ahrrrr 1()61 [c.nturrg l)crrrhc:ptrrlqrrr I)r.9r,ipsi
IlengkulLr (l-cmbaran Ncgara Rcpublik Indonesii 'l'alrun l9(r7 Nonror 19,'l'all lrahiin Lcrnba nrn ]'Jcgarti llcpuLrl i k Incloncsi a N orl rrr 2 g2 g) 

;

l"lnclang-Undang Notlor 20 'l'alrurr 2003 tcntang Sistcni I)eniJiclikarr Nasiorral
(l,cnrbirratt Ncsltrit itcpLihlik Ilrrlorrc:l;ilr 'l-ahr:rr 200j N<.lnror 78. -l'arrrbalran

l,cntbararr Ncgalir Itcpublik lnclorrcsi:r Nontur 430 I);

IJlrclang-Urtclaltg biotttor l0 -l'alrrlr 
2(X)4 lcnlani] I)crnbcntukarr pcraturarr

J)erurtdans-undangirtr (l,erlbaran Nc{lara ltcpublik IncJorrcsil 'l'a6un 2A04
Nclnror 53, 'l'anrbalrittr Lcnthararr Ncgarl l{cprrblil< Ilrcloncsia Nolloi',1389);

UIrcjang-lJnclang Notnor 32 Tzrhurr 2004 tcrnlang l,crncrirrtalian Dacrah
(l-cmbaran Ncgara Rcpublik Incloncsia 'fahun 2004 Nonror 125/fn NRI
Nontor 4137) scbagaimana di ubah clua kali terakhir clengan LJnclang-Upcl2ng
Nolttor 12 l'ahun 2008 tcntaug irerubahan keclr-rir atas Unclang-Unclang Nomor
32 'falrun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lerrrbaran Ncgarn Republik
Indonesia tahutt 2008 Nourtrr 59. 'I'aurbahtur Lernbaran Negirre l{cpulrlik

nrclrgajai di Sckolah puryelenggarir
Ccrdas lnslirnorva dan Illkat Istinrcu,a
clcngtn Kcllrrlrrsirn Kcptrlu Dinl.s

a
J.

4.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. I)craturatt Pcltlclirrtah Nottror 20 'fahun I968 tentang i3cr-lakupya
Urrdang-Urldang Nomor 9 "fahr-in I967 cJan Pclaksanaan pcmcrirrtahan di
Provinsi Bcngkulu (l-ertrbaran Ncgara Republik Incjonesia tahun l96g Nor'or
34,'l'ambalran Lenr iraran Ncgara RcpLr bl i k I ncloncsi a Nonriir 2g 5 4.1;

Pcratumn Pcrncrintalr Nomor lg 'l-al.rtrn 2005 lcntar.rg Slarrtlar Nlrsitlnal
I'clrdidikan (Lcrtrbaran Ncgara I{cpublik Incloncsia I'ahLin 2(x)-5 Nornor 41.'l'ittttlritllittt [,cttlllitntt: Ncgirlir Itcltrrlllili ltrtlorresilr Nolrrtlr.;14()(r).

Peraturan Pemcrintait Nomor 3B l'ahurr 2007 tcntang penrbagiarr Urusan
Pemerintahan antat'a Penterintah Pusat, Pentcrintah baerair pl.o'i'si darr
Pemerintah Daeralr Kabupaterr/Kota (Lenrbaran Negara RepLrblik Ipdolesia
J'ahrrn 2007 Nomor s2,'i'ambahan Lcnrbaran Nc,jara Rcpublik Inc1olcsia
Nonror 1737);

7.

8' Pcraturan Mcnte-ri Dalanr Nege ri Nonror 16 T'ahurr 2006 tcntang proscclur
Penyusunan ProdLih L-iukurl Daerah;

9' Peraturatt Dacrah Provittsi Bengkulu Nonror 7 l-ahurr 2008 tcrrtang Organisasi
dan Tata Kcria Dirras Daerah Provinsi Bengltulu, (l,cnrbararr l)aciah Ilrovilsi
Bengkulu Talrun 2008 Nomo r lL)7);

MIiN,IT]TLI SK,,\N

Sckolah penyclcnggara inklusi diLn sel<oJah prrnyclcrrggara Cerdas
Instinrcwa dan Bal<at Istirnewa (Cllll/Aksclerasi) scl:againrana clalarl iarlpir.ap
Kcputusan ini.

Sekolah pe nyele nggara inklusi adalah sekolah urnLrnr baik tirrgkat satuan
pcnclidikarr clasar clarr ttrcncngalt nrcnyclcnggarakan pcndiciikln bagi rnlk
berkcbutuhan khusus.

: sekolalr penyelenggara inklusi harus nrenrenuhi kritcria sebagai beril:Lrt:
1. Apabila tingkat satltatr pcndidil<an tidak nrenrilil<i anal< bcrkcbutulran khusr:s

dcllgatt scrtdirirtya {ingkat satuan pcnciiclikan tcrscbirt ticla}< pcrryclcpgglra
pcndidikan irrklLrsi iagi.

2. Pcnyclcnggara irrklLrsi nrininritl mclayani 2 (ciua) .iunrsan anak lrcrkcbutu6an
khusus baik J'unanctra, 'fttnarurrgu, trrnagralritzr, truraclnksa clan aplis.

3. I)cnyelenggara inklLrsi nrenyampaihan laporan bulanan clan hlrnrat 8j55 kc
Dinas Pendidikan Provinsi cq Bidang yang menangani tingkat satugrr
pendidikan.

4' Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu merupakan lasilitator pcnl,elcnggaraan
inklusi di tingkat provinsi.

5' Penyelenggara inklr.rsi ltants nrentaati ketcntuan yang diisy:rratka; olclr
Direktorat PPK dan LK baik Dikdas nralrpun l)iknren.

Penyclcnggara pendidikan Cerdas Tstimova clan Ilakat l.stilncwa (CIBIi
Aksclcrasi) di tirrgkat satuan pcndiclikan hanrs nrenyanrpaikarr:
1. I-aporan awal rcknttntctt pcserta diclik cJan hasil tes IQ 130 kc i3idarrg yarrg

, lrlcllallgani tingkat sntttan pcndidikan l)inas Pndidikan Provilsi Bengl<ulu.
2. I)cnyelcnggat'a pcnclidil<an Ccrclas Istimcrva dan ilakat Istinr&a (CIBI/

Aksclcrasi) cli tirrgkat satlran pencliclil<iur nlenyanrpaikan laporan bulapan darr

KEEMPAT



3' I)inas I)cndidikan Provittsi BengkLrlLr rneruprakan lasilitator perryclcnggaraan
inklusi di tingkat pr.ovinsi,

4. pendidikan Ccrdas Istirlewa dan Balcat Istinrcwu
nrcntaati kctc'tuarr y,ang diisya'aLka' olch l)ircktoral
rraupun Dikmcn.

(CII3l/Al<sclcrasi) hanrs
I)l)l( diur LI( buik Dikda.s

I(ELIMA

KI]IINAM

: Penyelcnggara pendidikan inklusi clan Penyelenggara pendiclikan Ccrdas
Istinrewa dan Bakat Istirnewa (CIBI/Akselerasij dalarir rnclaksanakan keputusanini harus sesuai dan bcrpedoman pada peratura, perundang-,'dangan yang
berlaku, hal-hal yang belurtr diatur cJ-alanr Keputusan ini s"panlang riie,rgepai
teknis pelaksar:aanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Riclang pada tingkat satuan
pendidikan Dinas Pcndidikan provinsi l3crrgkr_rh-r.

: Kcputusan ini mulai bcrlaku pacla tanggal clitetapkan dcngarr kctentrrap bahwa
apabi la tcrda;:at kckcl i.ra' aka' dipcrba i i i scbaga iirana nicsri*1,a.

Ditctapkan di : Bcngkulu
PadaTanggal : -2- t-2On-

:_.,
r 1r,i.. KEPAi-A DINAS PENDIDIKAN

Ternbusan disampa ikan kcltncla ytlU
l. Bpk. Menteri Pcndidikan dan Kebuclayaan cli Jakarla.
2. Sdr. Kctua DPIID Provinsi Iicngkulu cii llcrrgkulu.
3. Sdr. Bupati/Walikota se provinsi Berrgl<Lrlu.
4. Sdr. Direktur Fcnrtrinaan PK-LK Dikcis cli.takarta.
5. Sdr. Direktur Penrbinaan pK-l.K Dikrncn cli Jakarta.
6. sdr' Kepala Dinas Pendidikan Kah/Kora sc provinsi Bengkurrr.
7. Masing-masing yang bcrsangkrrtan.

I-I. YASAI].I,IN, M. PCI

le58t t21 198302 I 002



J)fi Sat rrcl icl i k

Pcndidik Cclcl

La'rpiran : Kcputusarr Kcpala I)inas ])cndiclikarr provinsi l]cngkulLr
Te'tang Pcnl'crenggara pe'ciiclikan ikrusi dan
Penyelenggara pcrcridirran cercras Istirrc.wa darn Bakat
Isr inrcwa (Ci B I/,\l<sclcrasi).
Nomor ,qz,{/ai g3 lfr'Q"-,t
1-anggel J'-/-,PotL

.- K.'a--l

:-]

=

--l
_-_l

fi

. 
:.1

KIJI)AI,A.DINAS I'I]N D] DI KAN

#r,toi'ior,^. M,pd

it( Jitrrrar't t'clt(lt(l Ik{ln lrcnvr.lcrril L':rf " ryl'dr\g.!rL b' i

=--__=_4fgfff{,S"l." l"h - 
__

.ll. llali, Kel. l(amprmg Kela;i, i(";
lrn,g.i -S"jut,_ 

Kota Bcngkrr
.ll. A. Yani No. l2 Desa SiclonrLrkti Kc".
i]-adl|g .la.ya, Kab. Bengkulu Utara
.ll. Zainal Bakti No. I Dcsa jl,kr,.lg

li,inrbo Banr, Kab. Ite,iang Lebong
il. A. Yani Dcsa Sidonruiiti-Krc.
l_adiurg .laya, Kab. Ilongklrlu LJtarl
.ll. .lcnd. Sudinran n.sa 'ferr,p"l ii.l"l
I(cc. CulLrp 'l'cngalr, Kab. Ifc.iring 

ILcbong " 
I

I K.ri
&geUle4 Sgq. Bengkulu Urrr.a _ In Tqn, l
5"., Cr-rrirp '['cng1ah. Kab. ffc.iiirg 

ILebonu ' ' 
I

No Nalrra Sel(olah
SDN 03 i(ota lSengkulu

2. SDN 05 Padarrg Jaya

a
J. SD Muharnnradialr I Curup

4. SMPN 05 Padang Jaya

5 SMP Muharnnradiah 2 CurLrp

6. SMKN 0i Padang Jaya

1 SMA Muhammadiah I Cunip

ltgKai saruan l,cndrdrKarr cc|clas Istir lcwa darr ll;rk;rt Iclirrrorrrr. /allll/A 1.,.,,1

No Nanra Sckolah Al;rr;r:rl Snlznlolr
__* Kct

SDN 08 Kota Bengkulu .ll. Rejarnat Sungai J)adu, paiar CarLr,

Kec. Teluk Scgara, Kota BengkulLr
Jl. .lcnd. Sudinlan, fcngati R"turg.
Kcc. l'eltrk Scgarrr Koir Rr"..lr'1,,

2 SMI)N 0l Kota Bcngkulu

3. SMPN I CLrrup .ll. Basuki Rahrnat No. 06, nwi TLrnggai

9unrp. Kab. R.cjang Lcbong
.ll. Mahoni No. 14. Kcc. I{atL, Agung,
Kota Bengk!rlu

4. SMAN 02 Kota Bengkulu

NIP. t9581123 lqB302 I 002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

SEKOTAH DASAR NEGERI 3 KOTA BENGKULU
Alamat : Jalan Bali Telp. (0736) 23563 Bengkulu 38119

Yl:t:rr har*:rr:r-1rr {111ris:q ili !rrn*r..i. i*.i .,+!,rriz,, L--'-'..i', ....!'..1.'i' C{-fI s!rd5 L'L! $4lrU* rlittii*?t *r i/4ri*r: {ir{ ,r*'.!*i-aL; &-lirllici }u-itijic_ri[ .ii,i

!3engi:uiii i!eng;ri: i:ri iirei:erai-rgi:a;: i:*h".o.'a filahas!s-.',,a i*ri*L,:,!i *i rai*;ai: ii:i :

Li{lriutr i{tt

lria ill 11.f, I

lt-,. i,
l lar1-t!

iI l{tlri irt 11f.l111:i1i

'l-^--- -* T:-^* ^1:t: -.^3 E-:,ill.)di- 1 ctt{"I t t-JG! I

1.li*i.-iu Pe r :eli}"i a*

: 4:1.2i11g isr:i-i :,1:!J13

. t r'ili-La-b

' i f:lr11 ;n.alql*-tIl'An r\r'*Jllilrqrf
t

o1"

: A2A011i14

: liiltsr'asfir;;tn;r ili-J,} i'i:ndirjtltll lJaira\"t {nifiilcslii l,H jlj ijnrtr

: "Frciri*matik Pengajara* B*hasa in<i+nesia Fada Sisr*;a Inkiusi Tipe C

,rt i'i r 1: allf rr .4 it t i r !t
i i Uliil$Iitiiiii-ij i-lt l5i,? rr"ggeil ,) fi{-}!i4 Ll$llg}iUrr-t

. Ct-\ aT--^--: a t ^-^ Ii^,--1,--i,-, .]r-J l ai;g{.r j _; J1,!Jri3 i-iut;gfluirJ

r tu rfa{ar!4 ,}\,r i \vLta L,\J 7 J

V:,:nr: hr.*trnrl]rrrirrn t.t!r!: nrlrl'q1!-.q15 n..n,.iiti.-.- "'i C11 ^',,.,.'; : t'.-r., D,'.-,.1..,i...,..*,.1slg UfiJct:1i:n!'t{isa! Lli4tt 4isLlclsla\tB! -'Llittirt;{Il Lti U:-j iilALii .'i t\Uiii -*UiiBi;!l-iiu -tiiii'(

ici.tl-r ililekiii".zr, I ier-*ii.:i:n .:tir:11. ii'ij iiihn:1 ii:tlr::t i!il:ri-,rL'o.'. ,-lon*:ii-. iiu=r-riih ;.*q;i r?h.J;rilrri,i;;: *r!/'.!!r Lrdl;an* drr*iit i:-;tij uir;iii;i; iil;i;;; i.a;4 i;i:i;.;:it;.i;.i

;-,=.-L

R;;lJ lt-lt.,ialt] Il{iV:l, }lrlrIrair . r,iiTiii I ) t /47-, i;rl!tl



[image: ]

PROBLEMATIKA PENGAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA INKLUSI TIPE C (TUNAGRAHITA) DI SD NEGERI 3 KOTA BENGKULU



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia



OLEH

Sofia Anis

NPM A2A011124









UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA (S-2)

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

2013

[image: ]



PROBLEMATIKA PENGAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA INKLUSI TIPE C (TUNAGRAHITA) DI SD NEGERI 3 KOTA BENGKULU



TESIS



OLEH

Sofia Anis

NPM A2A011124







UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA (S-2)

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

2013

PROBLEMATIKA PENGAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA INKLUSI TIPE C (TUNAGRAHITA) DI SD NEGERI 3 KOTA BENGKULU



TESIS



Diajukan kepada Universitas Bengkulu

untuk Memenuhi salah satu  Persyaratan

 dalam Menyelesaikan Program Pascasarjana (S-2)



OLEH

Sofia Anis

NPM A2A011124







UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA (S-2)

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

2013





(Dewan Penguji)

























(Persetujuan Komisi Pembimbing)

























(Surat Pernyataan)

























MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

· Jika hidupmu rumit buatlah jadi simple. Jika hidupmu simple jangan dibuat rumit



· Belajar dari kesalahan membuatmu dewasa dan belajar dari pengalaman orang lain membuatmu bijaksana



· Selalu berikan yang terindah untuk persahabatan, Jika dia tahu musim surutmu biarlah pula dia mengenal musim pasangmu sebab apa makna persahabatan jika sekedar mengisi waktu luang
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ABSTRAK



Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui problematika pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi Tipe C (tunagrahita) ringan Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan mengenai problematika pengajaran siswa inklusi. Data diperoleh melalui observasi pada saat pembelajaran dan wawancara kepada guru yang mengajar di kelas VI B. Hasil yang didapatkan dari penenelitian ini diketahui bahwa problematika dalam pengajaran bahasa Indonesia siswa Inklusi adalah: (1) Guru mengalami kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan, (2) Guru mengalami kesulitan dalam memilih dan mengembangkan materi yang sesuai untuk anak tunagrahita ringan, (3) Guru mengalami kesulitan dalam mengatur waktu penggunaan metode pelajaran agar tidak monoton, (4) terbatasnya fasilitas yang dimiliki sekolah sehingga guru tidak bisa memanfaatkan penggunaan media untuk pembelajaran, (5) Guru mengalami kesulitan melakukan evaluasi karena kemampuan anak tunagrahita tidak bisa disamakan dengan anak lainnya.

Kata Kunci: Problematika, Inklusi, Tunagrahita
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ABSTRACT

	

The research objective is to examine the problems of teaching Indonesian language to students' inclusion in the Type C (mental retardation) at  Public Primary School 3 Bengkulu City. This research is a qualitative descriptive study will describe the problems of teaching students inclusions. Data obtained during the learning through observation and interviews to teachers who teach in class VI B. This study is only limited to the learning process, so that this study reveals the problematic teacher during the learning process views of learning components, starting from the purpose, subject matter, methods, media and evaluation. Results obtained from these research is known that the problems in the teaching of Indonesian students inclusions are: (1) Teachers have difficulty in setting learning goals for mental retardation’s students, (2) Teachers have difficulties in choosing and developing appropriate materials for children’s mental retardation, (3) teachers have difficulty in regulating the use of lesson time to avoid monotony, (4) the limited facilities of the school so that the teacher cannot take advantage of the use of media for learning, (5) teachers have difficulty evaluating the ability of the child because of mental retardation cannot be equated with other children.
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BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar  Belakang

Dunia pendidikan pada masa sekarang ini, tidak mengenal adanya perbedaan bagi siswa untuk belajar. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memandang hambatan yang dialaminya. Anak-anak yang memiliki kekurangan baik secara fisik, mental dan emosional atau dikenal juga dengan anak berkebutuhan khusus biasanya mendapatkan layanan pendidikan di tempat khusus yaitu di sekolah khusus yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sistem pendidikan seperti ini disebut dengan sistem pendidikan segresi yakni sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Bentuk layanan pendidikan segresi memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Dengan demikian anak berkebutuhan khusus mempunyai sekolah tersendiri, demikian pula dengan anak normal mempunyai sekolah yang tidak ada kaitannya dengan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Sistem pendidikan seperti ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus terisolasi dari dunia luar. 

Seiring perkembangan dalam dunia pendidikan maka sistem pendidikan yang terkesan mengisolasi anak berkebutuhan khusus lambat laun mulai bergeser. Sistem pendidikan yang baru ini dilakukan dalam bentuk terpadu atau integrasi yaitu menyediakan  pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah yang sama dengan anak normal. Sistem pendidikan seperti ini dikenal dengan istilah inklusi. Menurut Smith (2012:45) dalam bukunya yang berjudul “Sekolah Inklusif” mengemukakan pengertian Inklusi merupakan istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah.  Artinya setiap anak diakui sebagai bagian dari anak-anak lain yag ada dalam satu sekolah. Beranjak dari konsep inklusi tersebut anak berkebutuhan khusus dapat merasakan pendidikan di sekolah regular.

	Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sampai saat ini memang masih mengundang kontroversi termasuk di Indonesia. Namun, praktik sekolah inklusif memiliki berbagai manfaat. Misalnya ada sikap positif bagi siswa berkelainan yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan usia sebaya. Siswa belajar untuk lebih peka, memahami, mengahargai, dan menumbuhkan rasa nyaman serta percaya diri dengan perbedaan individual yang dimilikinya. Selain itu siswa inklusif bisa belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. 

Melalui pendidikan inklusif diharapkan siswa berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan siswa normal lainnya. Tujuannya  agar tidak ada kesenjangan atau diskriminasi  antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa normal lainnya, sehingga diharapkan mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di kelas regular. Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan siswa. Pendidikan inklusif dirancang untuk sebuah pembelajaran yang efektif bagi semua anak termasuk anak bekebutuhan khusus yang merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh guru.  Oleh karena itu guru membutuhkan berbagai informasi yang lengkap dari semua anak, khususnya anak yang mengalami gangguan emosional, mental, serta sosial dan perilaku. 

Guru yang yang telah berpengalaman mengajar di sekolah khusus dan mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus dalam belajar masih menemukan beberapa masalah. Hal tersebut pernah diteliti oleh peneliti lain yang berjudul “pembelajaran bahasa indonesia bagi anak tuna grahita di sekolah dasar luar biasa negeri kota bengkulu tahun ajaran 2011/2012”. Apalagi bagi guru di sekolah regular yang memang belum berpengalaman untuk anak berkebutuhan khusus. terlebih lagi karena sekolah inklusi ini masih sangat jarang ditemukan di Kota Bengkulu bahkan Sekolah Negeri 3 Kota Bengkulu merupakan satu-satunya sekolah inklusi. Maka sudah pasti tidak semua guru mengerti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk kelas inklusi ini. Sehingga dalam pengajaran tentunya akan menemukan problema-problema terutama dalam pengajaran bahasa Indonesia. Permasalahan ini layik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar benar-benar diketahui apa saja yang menjadi  faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita).



B. 	Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

1. Apa problematika guru dalam tujuan pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu?

2. Apa problematika guru dalam menentukan materi pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu?

3. Apa problematika guru dalam menggunakan metode pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu?

4. Apa problematika guru dalam memilih media pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu?

5. Apa problematika guru dalam melakukan evaluasi/penilaian pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

1. Problematika guru dalam menentukan tujuan pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu.

2. Problematika guru dalam memilih materi pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu.

3. Problematika guru dalam penggunaan metode pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu.

4. Problematika guru dalam pemillihan media pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu.

5. Problematika guru dalam melakukan evaluasi pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu.



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Guru

Guru akan lebih tertantang untuk mengajar lebih baik lagi dan dapat berupaya meningkatkan wawasannya mengenai karakteristik semua peserta didik.

2. Bagi Orang Tua

Orang tua Lebih memahami cara memotivasi anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

3. Bagi Masyarakat

Bisa memaksimalkan potensi dan menerima dan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah tertentu.



E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika adalah suatu permasalahan yang belum dapat diatasi, sehingga diperlukan adanya suatu pemecahan agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi dari yang telah ada.



2. Pengajaran bahasa Indonesia

Pengajaran bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar yang meliputi empat aspek berbahasa yaitu membaca, menulis, mendengar/menyimak dan berbicara.

3. Inklusi

Inklusi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendidikan yang tidak diskriminatif antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa normal dalam satu kelas 

4. Tunagrahita

Tunagrahita adalah anak yang mempunyai inteligensi yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi prilaku yang muncul dalam masa perkembangan



















BAB II

KAJIAN TEORI



A. Pengertian Problematika

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah inklusi pasti menemukan problematika. Kata problematika diserap dari bahasa Inggris yang berarti soal, masalah atau teka-teki. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal (http://lid.shvoong.com). 

Guba dan Lincoln dalam Moleong (1991:62) meyatakan bahwa problematika adalah sesuatu keadaan yang berhubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Oka (1974:45) problematik dalah persoalan dengan berbagai kemungkinan cara pemecahan yang mungkin diterapkan tanpa mengevaluasi mana yang lebih baik dari bentuk-bentuk yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa problematik adalah permsalahan yang bersumber pada hubungan antara dua faktor atau lebih sehingga menimbulkan situasi yang menyulitkan dan perlu adanya pemecahan.



B. Pengertian Inklusi

Inklusi merupakan istilah terbaru yang digunakan untuk menggambarkan persamaan hak antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah regular. Sehingga melalui sekolah inklusi ini anak berkebutuhan khusus bisa belajar dalam satu kelas bersama-sama tanpa ada pemisahan. Menurut Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasaan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Selain itu pengertian inklusif juga diuraikan berdasarkan Permendiknas No. 32 Tahun 2008 yaitu pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain dengan satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, pendidik, tenaga pendidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Kemudian pengertian yang senada juga diuraikan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa yang menyatakan bahwa

“pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (2009: 1)”. 



Beberapa pengertian yang telah diuraikan sebelumnya sejalan dengan pendapat  Kustawan (2012: 8) pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif, pendidikan yang memberikan layanan kepada semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal bahasa dan sebagainya. Jadi, pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua individu tanpa terkecuali dan mengahargai perbedaan anak dan memberikan layanan kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhannya. 

Bagi Direktorat Pendidikan Luar Biasa (2009) sebagai wadah yang ideal pendidikan inklusi memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usaha menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar. (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Oleh karena itu, Pendidikan inklusi diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, esklusif dan yang membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. 

Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah atau dalam upaya pemerataan kesempatan memeroleh pendidikan dan dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan inklusi diharapkan juga dapat menjawab kesenjangan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak semua warga negara dalam bidang pendidikan. 



C. Anak Berkebutuhan Khusus

Berbicara mengenai pendidikan inklusif sama artinya berbicara tentang semua anak, namun dari semua itu terdapat anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengenal dan mengetahui karakteristiknya masing-masing. Terutama bagi guru di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang karena suatu hal khusus membutuhkan pelayanan pendidikan khusus agar potensinya dapat berkembang (Kustawan, 2012:23). Anak berkebutuhan khusus ini terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Berikut ini akan diuraikan mengenai anak kebutuhan khusus

1. Anak berkebutuhan khusus permanen

a.  Anak yang memiliki kelainan terdiri atas:

1. Anak tunanetra

Anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklsifikasikan dalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan kurang awas (low vision). Menutut Kaufman dan Hallahan dalam Kustawan (2012: 25) tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi pengihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan.

2. 	Tunarungu

Tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran sedemikian rupa. Wardani, dkk (2007: 5.3) dalam bukunya mengemukakan bahwa 

“Tunarungu merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli (deaf) dan kurang dengar (a hard of hearing).



Anak dengan gangguan pendengaran mengalami kehilangan pendengaran, seluruh gradasi, atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa.  Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB), gangguan pendengaran ringan ( 41-55 dB), gangguan pendengaran sedang (71-90 dB), gangguan pendengaran ekstrim atau tuli  (di atas 91 dB).

3. 	Tunawicara

Tunawicara yaitu anak yang memiliki gangguan atau kesulitan dalam bicara, yang biasa diakibatkan tidak/kurang berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, bibir, lidah, langit-langit, pita suara, dan lainnya. Bisa juga diakibatkan pada kerusakan lain seperti tidak/kurang berfungsinya indera pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot, juga ketidakmampuan dalam kontrol gerak dapat mengakibatkan gangguan bicara. 



4.	Tunagrahita

Tunagrahita adalah anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Menurut Santrock (2009: 255) tunagrahita (mental retardation) adalah kondisi yang dimulai sebelum usia 18 tahun yang meliputi rendahnya intelegensi dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Anak tunagrahita mempunyai hambatan akademik yang sedemikian rupa sehingga dalam layanan pembelajarannya memerlukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

5. 	Tunadaksa

Tunadaksa adalah anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neoromuskular atau struktur tulang bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh yang dikemukakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2009: 9). Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerak dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

6. 	Tunalaras

Tunalaras adalah anak yang mempunyai gangguan  dalam mengendalikan emosi dan perilaku atau kontrol sosial.  Anak tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Anak tunalaras mudah marah,  mudah terangsang emosinya (emosional), sering menentang perintah atau tugas, sering melanggar tata terib, dan tidak suka dengan kegiatan yang rutin.

7. 	Anak berkesulitan belajar spesifik (learning Disability).   

Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang memilikii gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis.



8.  	Anak lamban belajar (Slow Learner).

Anak lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Menurut Subini (2011:44) slow learner adalah anak yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dengan anak lain.



9. 	Anak Autis.

Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya gangguan dan ketrlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan interaksi sosial. 



10. 	Anak yang memiliki gangguan motorik.

Anak yang memiliki gangguam motorik adalah anak yang mempunyai hambatan yang berat dalam perkembangan koordinasi motorik, yang tidak disebabkan oleh retardasi mental, gangguan neurologis yang didapat maupun kongenital.

11. 	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.

Anak ini merupakan anak yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.



12. 	Anak tunaganda (kelainan majemuk)

Anak tunaganda (kelainan majemuk) adalah anak yang memiliki dua kelainan atau lebih.



13. Anak yang memiliki kelainan lainnya

 Masih banyak hambatan atau gangguan yang dialami oleh anak-anak, seperti anak yang mempunyai tubuh sangat kecil (kretin), ADD, ADHD, dan sebagainya.



b. Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni dan/atau olahraga.



2. 	Anak Berkebutuhan khusus Temporer	    

	Anak berkebutuhan khusus temporer merupakan anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan yang penyebabnya berasal dari luar dirinya yang bersifat sementara sehingga memerlukan layanan khusus. Yang dikatakan anak berkebutuhan khusus temporer adalah:

a.  Anak di daerah terpencil atau terbelakang

Anak di daerah terpencil atau terbelakang adalah anak bertempat tinggal di daerah secara geografis terletak dari jangkauan pelayanan pendidikan formal maupun nonformal.

b.  Anak pada masyarakat adat yang terpencil

	Anak pada masyarakat adat terpencil adalah anak yang bertempat tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang secara geografis, sosial, dan kultural terpisah dari komunitas masyarakat pada umumnya karena ikatan adat tertentu.

c.  Anak yang terkena bencana alam

Anak yang terkena bencana alam adalah anak yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana alam dalam kurun waktu tertentu.

d. Anak yang mengalami bencana sosial

Anak yang terkena bencana sosial adalah anak yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana sosial dalam kurun waktu tertentu.

e. Anak dari keluarga/ masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Anak yang tidak mampu dari segi ekonomi adalah anak dari lingkungan keluarga atau masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata secara ekonomi sehinggga berpengaruh terhadap kelangsungan belajarnya.



D. Identifikasi Tunagrahita 

Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual dibawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan (Kustawan, 2012:27). Santrock (2009: 255) mengemukakan bahwa retardasi mental adalah kondisi yang dimulai sebelum usia 18 tahun dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Klasifikasi anak tunagrahita senantiasa mengacu kepada kemampuan intelektual, kondisi intelektual dapat diketahui dengan jelas berdasarkan hasil tes para ahli yang berkompeten di bidangnya.

Anak terbelakang atau dinamakan retarded merupakan area bermasalah lain dari kecerdasan ekstrem, yaitu bagi mereka yang memilki IQ di bawah 70 (Subini, 2011:95). Berdasarkan klasifikasi AAMR, maka Tunagrahita ini bisa di golongkan sebagai berikut:

1. 	Tunagrahita Ringan

Golongan Tunagrahita yang ringan yaitu mereka yang masih bisa dididik pada masa dewasanya kelak, usia mental yang bisa mereka capai setara dengan anak usia 8 tahun hingga usia 10 tahun 9 bulan. Dengan rentang IQ antara 55 hingga 69. Pada usia 1 hingga 5 tahun, mereka sulit dibedakan dari anak-anak normal, sampai ketika mereka menjadi besar. Biasanya mampu mengembangkan keterampilan komunikasi dan mampu mengembangkan keterampilan sosial. Kadang-kadang pada usia dibawah 5 tahun mereka menunjukkan sedikit kesulitan sensorimotor. Pada usia 6 hingga 21 tahun, mereka masih bisa mempelajari keterampilan-keterampilan akademik hingga kelas 6 SD pada akhir usia remaja, pada umumnya sulit mengikuti pendidikan lanjutan, memerlukan pendidikan khusus.



2. Tunagrahita Sedang

	Tunagrahita golongan moderate ini, masih bisa dilatih (mampu latih). Kecerdasannya terletak sekitar 40 hingga 51, pada usia dewasa usia mentalnya setara anak usia 5 tahun 7 bulan hingga 8 tahun 2 bulan. Biasanya antara usia 1 hingga usia 5 tahun mereka bisa berbicara atau bisa belajar berkomunikasi, memiliki kesadaran sosial yang buruk, perkembangan motor yang tidak terlalu baik, bisa diajari untuk merawat diri sendiri, dan bisa mengelola dirinya dengan supervisi dari orang dewasa. Pada akhir usia remaja dia bisa menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas 4 SD bila diajarkan secara khusus.



3. 	Tunagrahita Berat

Tunagrahita yang tergolong parah, atau yang sering disebut sebagai tunagrahita yang mampu latih tapi tergantung pada orang lain. Rentang IQ-nya terletak antara 25 hingga 39 . Pada masa dewasanya dia memiliki usia mental setara anak usia 3 tahun 2 bulan hingga 5 tahun 6 bulan. Biasanya perkembangan motoriknya buruk, bicaranya amat minim, biasanya sulit dilatih agar bisa merawat diri sendiri (harus dibantu), seringkali tidak memiliki keterampilan berkomunikasi. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2009: 8) mengklasifikasikan tunagrahita ke dalam kriteria dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tunagrahita ringan memiliki IQ 55-70

2. Tunagrahita sedang memiliki IQ 40-55

3. Tungrahita berat memiliki IQ 25-40

4. Tunagrahita berat sekali memiliki IQ <25 

Ciri-ciri dan penampilan anak tunagrahita:

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

2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia.

3. Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan.

4. Koordinasi gerak kurang (gerak sering tidak terkendali). 

Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, yaitu (1) keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, (2) ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan (3) hambatan perilaku sosial adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 18.



E. Pengajaran Bahasa Pada Siswa Inklusi 

Pengajaran merupakan satu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang berinterelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pengajaran (Hamalik, 2012:77). Pengajaran kebahasaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan penggunaan bahasa. Prinsip penyusunan bahasa menyangkut keempat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Menurut Slamet (2007: 81)  bahan pengajaran bahasa diambil dari bahan berbicara dan menulis, yang meliputi pengembangan kemampuan pengungkapan gagasan, pendapat, pengalaman, pesan, dan perasaan. 

Pembelajaran bahasa sebaiknya tidak terpisahkan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial dan budaya. Menurut GBPP 1994 bahan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terbagi kedalam empat jenis, yakni kebahasaan, pemahaman, penggunaan dan sastra. 

Bahan pelajaran kebahasaan mencakup lafal, ejaan dan tanda baca, struktur bahasa, kosa kata, paragraf dan wacana. Selanjutnya bahan pelajaran pemahaman diambil dari bahan mendengarkan dan membaca yang meliputi pengembangan untuk menyerap gagasan, pendapat, pengalaman, pesan, perasaan yang dilisankan atau ditulis. Karya sastra Indonesia asli maupun terjemahan termasuk  bahan pelajaran pemahaman. 

Bahan pelajaran penggunaan dapat diambil dari bahan berbicara dan menulis yang meliputi pengembangan, kemampuan, pengungkapan, gagasan, pendapat, pengalaman, pesan dan perasaan. Bahan pelajaran sastra dapat dikaitkan dengan tema yang tidak tersedia dalam GBPP atau dapat berdiri sendiri. Bisa juga dipadukan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain. 

Smith (2012: 80) mengatakan bahwa masalah yang biasa dihadapi oleh siswa berkesulitan  belajar di sekolah, yaitu (1) masalah bahasa, (2) masalah perhatian dan aktivitas, (3) masalah daya ingat, (4) masalah kognisi, dan (5) masalah sosial dan emosional. 

Terrel dalam Smith (2012: 80) masalah-masalah bahasa seringkali menyangkut kesulitan dalam memahami orang lain, berbicara dengan jelas, menemukan kata yang benar untuk mengungkapkan ide dan kebutuhannya, serta kurang kemapuan dalam mengatur bahasa untuk mendapatkan komunikasi yang efektif.

Hal ini sejalan dengan pendapat Lovitt dalam Abdurrahman (2003: 190) ada berbagai penyebab kesulitan belajar bahasa, yaitu:

1. Kekurangan Kognitif

Ada tujuh jenis kekurangan kognitif, yaitu (a) memahami dan membedakan makna bunyi wicara, (b) pembentukan konsep dan pengembangannya ke dalam unit-unit semantik, (c) mengklasifikasikan kata, (d) mencari dan menentapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, (e) memahami saling keteraitan antara masalah, proses, dan aplikasinya, (f) perubahan makna atau transformasi semantic, dan (g) menangkap makna secara penuh.

2. Kekurangan Memori

	Adanya kekurangan memori dapat menimbulkan kesulitan dalam memproduksi bahasa, mengingat symbol, dan mengingat kembali kata-kata.

3. Kekurangan Kemampuan Menilai

Dalam hal ini anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam membandingkan informasi verbal baru dengan informasi yang telah diterima sebelumnya.

4. Kekurangan Kemampuan Produksi Bahasa

Produksi bahasa akan dipermudah dengan adanya kemampuan mengingat, karena anak tunagrahita mempunyai taraf perkembangan yang kurang memadai maka mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam memproduksi bahasa.

5. Kekurangan Pragmatik atau Penggunaan Fungsional Bahasa.

Anak tunagrahita umumnya memperlihatkan kekurangan dalam mengajukan berbagai pertanyaan, memberikan reaksi yang tepat terhadap pesan, dan kurang mampu mengatur cara berdialog dengan orang lain.

Menurut Unesco (2006: 64) dalam buku khusus 2 mengenai merangkul perbedaan ada tiga prinsip utama dalam mengajar anak-anak tunagrahita yaitu: (1) memilih materi pelajaran ke dalam unit-unit kecil dan memberikan kesempatan untuk berkembang secara perlahan-lahan, (2) Memberikan pengulangan sesering mungkin, (3) memberikan banyak ujian dan motivasi.



F. Penilaian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional No 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan potensi. Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Hal utama yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum merancang sebuah pembelajaran, maka hendaklah guru melakukan penilaian. 

“Penilaian adalah suatu proses pengumpuan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut (Kustawan, 2012: 57)”. 

Melalui penilaian dapat diketahui kemampuan, kelemahan dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dirancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Penilaian dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Penilaian bersifat formal menggunakan instrumen yang telah dibakukan misalnya untuk mengetahui kecerdasan menggunakan tes intelegensi, sedangkan penilaian yang bersifat informal dilakukan untuk melihat fungsi dari potensi yang masih ada dan hambatan belajar yang diakibatkan oleh kelainan yang dimiliki yang dibuat oleh guru. Misalnya analisis contoh pekerjaan siswa.



G. Komponen Pembelajaran

	Setelah melakukan penilaian maka langkah selanjutnya barulah guru dengan mudah menyusun sebuah rencana pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum.

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2009: 5)”.



Perencanaan adalah pengambilan keputusan bagaimana memberdayakan komponen-komponen pembelajaran agar tujuan berhasil dengan sempurna (Sanjaya, 2010: 50). Melalui perencanaan inilah keseluruhan kegiatan pembelajaran dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan akan mencapai tujuan-tujuan seperti yang telah ditentukan. Perencanaan ini tidak lepas dari silabus. Silabus adalah suatu bentuk sokongan atau bantuan bagi pengajaran yang diadakan di dalam kelas dan suatu bentuk bimbingan dalam pembuatan rencana-rencana pelajaran yang tepat (Tarigan, 1989: 521). Sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku untuk setiap satuan pendidikan maka komponen-komponen pembelajaran meliput;

1. 	Tujuan Pengajaran

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terencana. Rencana pembelajaran dirumuskan secara sistematis yang bertumpu pada tujuan pembelajaran (Jamaluddin, 2003: 13). Tujuan Pengajaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang program pengajaran. Rumusan tujuan pengajaran dilakukan secara umum dan secara khusus. Tujuan pengajaran menyarankan bentuk-bentuk atau kategori-kategori tertentu hasil belajar. Melalui tujuan pengajaran itu akan tercermin bentuk dan kategori keluaran hasil belajar setelah kegiatan belajar mengajar (Ismawati, 2011:17). Merumuskan tujuan pengajaran perlu dilakukan sebagai pedoman bagi guru dalam memandu kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas dan tepat akan mempermudah guru merencanakan dan mempersiapkan tindakan untuk membantu siswa belajar.

2. 	Materi pelajaran

Materi pelajaran merupakan sesuatu yang mengandung pesan yang akan disajikan dalam proses belajar mengajar (Ismawati, 2011: 91). Pemilihan materi pelajaran yang tepat akan membawa guru dekat dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Namun kedalaman dan keluasan materi harus disesuaikan dengan keadaan siswa.

3.	Strategi Pengajaran atau Metode pengajaran

Strategi pengajaran merupakan siasat membelajarkan siswa menuju tercapainya tujuan instruksional (Ismawati, 2011:99). Banyak strategi yang di dalamnya juga terdapat metode yang dapat digunakan guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia.

4.	Media Pengajaran

	Media pengajaran merupakan keseluruhan alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran (sanjaya, 2010:163). Melalui media pengajaran guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selain itu dengan menggunakan media pengajaran yang menarik perhatian dan minat siswa maka akan menambah nilai lebih pada pengajaran tersebut sebab kemungkinan mudah terserapnya pelajaran yang menarik menjadikan tujuan pembelajaran akan mudah dicapai.

5. 	Evaluasi/Penilaian

	Penilaian merupakan usaha mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar. Melalui kegiatan evaluasi/penilaian akan terlihat gambaran keadaan yang sebenarnya tentang proses keseluruhan pembelajaran.    































BAB III

METODOLOGI PENELITIAN



A. Metode Penelitian

	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

	Penelitian dengan menggunakan metode ini akan menjelaskan fenomena atau problematika dari aktivitas guru. Aktivitas guru dimulai dari penyiapan perangkat pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan evaluasi pengajaran.  

	Melalui penelitian ini akan dijelaskan seluruh permasalahan atau problematika yang ditemukan oleh guru saat melakukan proses belajar mengajar di kelas inklusi







 

B. 	Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang berupa tulisan dan tuturan lisan sumber data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan hasil wawancara dan dokumentasi perangkat persiapan guru yang dilihat dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran berupa problematika yang ditemukan oleh guru saat proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek sumber data dapat diperoleh (Arikunto,  2010:172). Sumber data penelitian ini yaitu guru yang  mengajar di kelas inklusif Sekolah Dasar Negeri 3 tahun pengajaran 2012/2013 di Kelas VI B pada kelompok tunagrahita ringan atau tipe C.



C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Kp. Bali Kota Bengkulu. 

2. Waktu Penelitan 

		Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2012 sampai dengan selesai pada semester II tahun ajaran 2012/2013.





D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan melakukan pemeriksaan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengambil data, terutama data tentang aktivitas pembelajaran dan unjuk kerja guru dan siswa. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Arikunto (1998: 234) mengatakan mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. Sehingga dengan melakukan observasi setiap tindakan pengajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dapat juga dilihat oleh peneliti dan problema-problema dalam pengajaran siswa inklusi akan terlihat.

Dalam melakukan observasi peneliti dibekali lembar observasi yang disusun berdasarkan kisi-kisi dari komponen pembelajaran (lampiran 1) agar mempermudah peneliti hal-hal yang penting untuk ditelaah dan menggunakan silabus (lampiran 2) dan RPP untuk melihat pembelajaran tersebut benar sesuia dengan rencana yang telah dibuat oleh guru (lampiran 3). 





b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta/memperoleh keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara kepada guru yang mengajar di kelas inklusi maka akan terungkap semua problematika yang dialami oleh guru tersebut.

Dalam wawancara ini peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan komponen-komponen pengajaran yang digunakan untuk menggali informasi mengenai problematika guru dalam pengajaran (lampiran 4).

c. Dokumentasi

Melakukan kegiatan melihat, meneliti dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Menurut Arikunto (1998: 236), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Jadi pengumpulan data dengan teknik dokumentasi nantinya untuk melihat dokumen berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimiliki oleh guru SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan. Dokumen lain yang digunakan yaitu hasil penilaian terhadap siswa-siswa inklusi. Kemudian dalam melakukan observasi dan juga wawancara, peneliti membuat dokumentasi berupa foto-foto sebagai bukti pelaksanaan observasi.



E. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang dilakukan dalam penelitan ini dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi

Identifikasi diperlukan untuk memperoleh gambaran data berdasarkan identitas problematika yang telah dirumuskan. Tujuan identifikasi untuk mendapatkan kejelasan tentang problematika pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi tipe C (tunagrahita) di SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Setiap masalah yang dialami oleh guru akan diidentifikasi secara rinci dan jelas. 

Identifikasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi setiap masalah-masalah yang ditemukan guru dalam pembelajaran di kelas inklusi.

2. Mengklasifikasi 

Data yang telah diidentifikasi, kemudian di kelompokkan ke dalam data dengan klasifikasi yang dilihat dari perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan evaluasi. Pengklasifikasian problematika pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi berdasarkan pada proses belajar mengajar yang dilakukan. 

Problematika yang dialami guru diklasifikasikan, pengklasifikasian ini berdasarkan komponen-komponen pembelajaran yaitu: (1) tujuan pembelajaran, (2) Materi pembelajaran, (3) Metode Pembelajaran, (4) Media Pembelajaran dan (5) Evaluasi pembelajaran.

3. Menjelaskan data yang sudah diklasifikasi 

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dijelaskan dan disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian agar diperoleh gambaran tentang problematika yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran bahasa Indonesia pada siswa inklusi. Setiap problematika yang dihadai oleh guru yang mengajar bahasa Indonesia di kelas Inklusi akan dijelaskan secara rinci.

4. Menyimpulkan 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari data-data yang telah ditemukan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan berdasarkan pengolahan data-data yang telah dijabarkan sehingga dapat diungkapkan problematika dalam pengajaran Bahasa Indonesia pada siswa tunagrahita. 

Berdasarkan problematika-problematika yang ditemukan maka peneliti bisa mengambil kesimpulan baik itu dari dalam faktor-faktor yang diteliti maupun faktor-faktor di luar penelitian. 

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. HASIL PENELITIAN

Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu merupakan sekolah negeri pertama dan satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luas Kota Bengkulu. Sekolah yang memiliki luas 1750 m2 berada di pinggir jalan raya yang beralamat di jalan Bali RT I Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu memiliki 375 orang siswa. Rincian jumlah siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin pada tahun pelajaran 2012/2013  di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin tahun pelajaraN 2012/2013.



		     TAHUN



KELAS

		20012/2013



		

		L

		P

		L

		P



		I

		20

		12

		20

		12



		II

		14

		22

		14

		22



		III

		35

		45

		25

		45



		IV

		35

		38

		35

		38



		V

		44

		37

		44

		37



		VI

		33

		40

		33

		40



		TOTAL

		181

		194

		181

		194





Sumber : Profil SD Negeri 3 Kota Bengkulu 

Pendidikan Inklusi di SDN 3 mulai diakui sejak tahun 2009 oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu (lampiran 5) meskipun pelaksanaan pendidikan inklusi jauh sebelum itu (lihat Foto 1) 

Sekolah yang memiliki visi “Menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi, aktif dan kreatif berdasarkan IMTAQ dan IPTEK sesuai dengan bakat yang dimiliki” dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidik 14 orang dengan tenaga pendukung 5 orang (lampiran 6).

Pengintegrasian pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah regular merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Guru dituntut untuk mahir mengajar sekaligus sabar dan tekun memberikan pelajaran bagi siswa, khususnya siswa inklusi. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN 3 Kota Bengkulu sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 3 Kota Bengkulu



		KELAS

		L

		P

		JUMLAH



		I

		2

		-

		2



		II

		1

		1

		2



		III

		2

		1

		3



		IV

		-

		-

		0



		V

		3

		3

		6



		VI

		4

		2

		6



		TOTAL

		19





Sumber: Profil SD Negeri 3 Kota Bengkulu

Sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus tunagrahita ringan, tunanetra, dan anak jalanan. Observasi dilakukan di kelas VI B yang terletak di tingkat dua gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu. Jumlah siswa 37 orang, enam diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus (lihat Foto 2). Keenam anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami tunagrahita ringan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dan orang tua (lihat lampiran 7).

Banyak hal yang diperhatikan oleh peneliti pada saat pengamatan khususnya dalam pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan saat pengelolaan kelas berlangsung mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai dengan kegiatan penutup untuk melihat masalah-masalah yang ditemukan guru yang berhubungan komponen-komponen dalam pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi.  

Setelah melakukan kegiatan pengamatan selanjutnya peneliti melakukan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru wali kelas VI B yang mengajar bahasa Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang ditemukan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah inklusi (Lihat foto 5).

Pengamatan diawali dengan melihat aspek pengelolaan kelas. Penataan latar pembelajaran yang sudah layik menjadikan siswa duduk dengan teratur dan rapi pada kursi dan meja masing-masing. Pengaturan tersebut memungkinkan guru lebih leluasa untuk membimbing siswa. Anak-anak yang mengalamai tunagrahita ringan tidak diperlakukan berbeda dengan anak normal lainnya. Mereka diberikan kesempatan untuk duduk bersama dengan teman-teman yang normal.

Meskipun kelas terlihat bersih namun kurang memberikan kenyamanan kepada siswa karena udara yang terlalu panas di dalam kelas membuat siswa-siswa menjadi gerah. Terkadang juga suara ribut yang ditimbulkan siswa-siswa yang lain. Tetapi karena suara guru terdengar sangat jelas serta tegas dan dapat menjangkau keseluruhan kelas sehingga bisa meminimalisir kegaduhan yang terjadi. Penataan ruang belajar yang sudah maksimal menciptakan suasana yang kondusif.  Sepertinya tidak ada kesulitan yang ditemukan oleh guru saat proses pembelajaran baru dimulai. 

Guru mempersiapkaan kondisi untuk siswa belajar dengan melakukan apersepsi. Setelah memeriksa daftar hadir, guru melakukan komunikasi kepada siswa berupa pertanyaan mengenai kesiapan siswa mengikuti pelajaran pada hari itu. Dengan bersemangat, dengan menggunakan bahasa Indonesia guru berusaha melibatkan siswa baik secara fisik maupun psikis untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. Komunikasi yang dilakukan ini digunakan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran dan materi yang akan disampaikan. Dengan begitu siswa menjadi lebih bersemangat dan siap mengikuti pembelajaran. 

1. Problematika Perumusan Tujuan Pembelajaran

Setelah mengkondisikan siswa agar siap belajar, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan hari itu. Kemudian guru menjelaskan bagaimana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Apa yang disampaikan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat RPP. Jadi berdasarkan RPP yang digunakan guru dalam mengajar, tujuan pembelajaran saat pengamatan berlangsung yaitu dari aspek kognitif proses maka siswa diharapkan dapat mengidentifiksi pokok-pokok yang disampaikan dalam pidato, kemudian siswa dapat menuliskan pokok-pokok isi pidato di dalam beberapa kalimat. 

Selanjutnya dari aspek kognitif produk maka diharapkan siswa dapat menyususn naskah pidato dan membacakan teks pidato tersebut dengan intonasi dan lafal yang tepat. Aspek psikomotor tidak jauh berbeda dengan aspek kognitif produk yaitu siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sedangkan dari aspek afektif tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengembangkan perilaku karakter berupa kerja sama yang baik, mengerti dan menghargai pendapat orang lain, serta melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa untuk materi pidato dengan alokasi waktu sebanyak 105 menit. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Indonesia kelas VI B, diketahui bahwa guru menentukan tujuan pembelajaran hanya berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar saja.

“Ya, saya kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Apalagi jika harus menentukan tujuan pembelajaran untuk siswa tunagrahita ringan. Karena menentukan tujuan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan ini berbeda dengan cara menentukan tujuan pembelajaran siswa biasa.” 

Problematika yang ditemukan guru berhubungan tujuan pembelajaran ini adalah:

“Sebenarnya kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran itu tidak terlalu menjadi persoalan besar dan kadang-kadangg bisa saya atasi.  Karena kesulitan itu tergantung pada materi yang akan disampaikan dan kemampuan anak. Biasanya disanalah saya menemukan kesulitannya. Saya pernah merumuskan pembelajaran sangat mudah, menurut saya siswa pasti akan mudah mencapai tujuan itu. Tetapi pada kenyataannya justru tujuan pembelajaran itu sangat sulit dicapai oleh siswa. Saya tidak tahu, apakah disaat itu siswa benar-benar tidak tertarik pada materi yang saya berikan. Namun terkadang materi yang saya anggap sulit untuk siswa justru dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seharusnya untuk sekolah inklusi ini setiap guru yang mengajar di kelas inklusi harus memiliki dua silabus dan dua RPP, karena anak yang biasa dengan anak inklusi memang harus dibedakan. Anak yang biasa KKMnya itu 68, untuk bahasa Indonesia ya, sedangkan KKM untuk anak inklusi itu hanya 58. Tetapi karena terlalu repot dan banyak yang harus dibuat. Maka saya sebagai guru hanya menggunakan silabus dan RPP untuk anak yang biasa. Untuk hasilnya tentu saja saya tidak terlalu memaksakan kepada anak inklusi ini. Soalnya mereka sudah mau belajar saja itu sudah baik.”



Berdasarkan hasil jawaban wawancara yang telah diberikan oleh guru menunjukkan bahwa dalam menentukan tujuan pembelajaran guru menemukan kesulitan. Kesulitan yang ditemukan ini biasanya berdasarkan kemampuan siswa saja, guru telah menentukan tujuan pembelajaran sesederhana mungkin, tetapi masih sulit untuk dicapai oleh anak tunagrahita ringan. Untuk mengatasi kesulitan ini terkadang guru harus merumus ulang indikator yang telah ditentukan secara keseluruhan. Berikut ini petikan wawancara yang dilakukan:

“begini ya, untuk mengatasi kesulitan saya dalam merumuskan tujuan pembelajaran biasanya saya harus merumus ulang indikator secara keseluruhan. Kemudian saya berikan lagi kepada siswa dilain kesempatan. Jika 30% siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran maka pembelajaran itu saya anggap berhasil.”



Problematika yang dihadapi guru berkenaan dengan menentukan tujuan pembelajaran karena guru harus menrumuskan tujuan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dan bukan. Sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat diikuti oleh anak tunagrahita ringan tanpa menurunkan kualitas untuk anak yang tidak mengalami tunagrahita ringan

2. Problematika Menentukan Materi Pelajaran

Setelah mendapat respon dari siswa berupa isyarat dengan anggukan kepala, guru mulai memasuki materi pelajaran.  Guru langsung menyampaikan cakupan materi pidato diikuti dengan penjelasan uraian materi. Sebelumnya tentu saja guru mengaitkan pengetahuan siswa yang terdahulu dengan materi yang disampaikan dengan pertanyaan. Sepertinya siswa sudah sedikit menguasai materi pidato, sehingga tidak ada kesulitan bagi guru saat menjelaskan pidato ini terlihat dari reaksi siswa saat diberikan pertanyaan tentang pengertian pidato, langkah-langkah membuat pidato, bagaimana menyampaikan pidato. Siswa bisa menjawab meskipun jawaban yang diberikan tidak terlalu lengkap. 

Saat menjelaskan materi mengenai pidato, sepertinya guru tidak mengalamai kesulitan, hal ini dikarenakan siswa dengan mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Termasuk anak-anak tunagrahita yang berada di kelas itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari komponen pembelajaran berupa materi pelajaran maka guru memilih materi pelajaran sebagai berikut:

“Materi ya? Em……. Bagaimana ya… ya yang standar ajalah, saya menentukan materi tentu saja berdasarkan pembelajaran yang akan saya lakukan, patokannya hanya dengan melihat buku teks, karena buku itu sudah sesuai dengan silabus yang ada. Tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan silabus. Jadi saya hanya perlu melanjutkan pembelajaran sebelumnya.”



Materi yang digunakan dalam pembelajaran hanya materi yang ada di dalam buku teks yang dimiliki guru. Materi tersebut ditentukan berdasarkan tujuan pembelajaran saja. Sehingga semua materi yang diterapkan di kelas sama tanpa membedakan dengan siswa tunagrahita yang ada di dalamnya. 

Dari penentuan materi pelajaran tersebut guru menemukan masalah yaitu:

“o… kalau kesulitan pasti ada la, apalagi jika saya harus memilih materi yang akan digunakan untuk anak tunagrahita ringan yang ada di kelas VI B ini. Terkadang saya ini kesulitan menentukan mana yang sesuai dengan siswa atau yang tidak, soalnya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi siswa yang mana yang cepat memahami penjelasan atau pertanyaan saya maka dengan cepat pula akan menguasai apa yang menjadi indikatornya sedangkan siswa yang tidak memahami atau lambat memahamai maka akan tertinggal dari teman-teman yang lain. Apalagi anak-anak tunagrahita ringan. Tapi wajar saja kalau anak-anak tunagrahita ringan tidak dapat mengusai materi. Tapi yang tidak wajar ini anak-anak yang lain justru tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran.”



masalah yang dialami guru dalam menentukan materi yang baik untuk siswa yaitu susahnya membedakan setiap kemampuan yang dimiliki siswa sehingga materi yang disampaikan akan mudah bagi siswa yang dengan cepat menguasai dan akan sulit bagi siswa yang susah menguasai materi. 

Dari hasil wawancara maka guru mengatasi problematika ini dengan cara:

“Cara mengatasi kesulitan saya itu dengan memilih materi yang sedang-sedang saja, yang tidak terlalu susah ataupun tidak terlalu mudah. Pokoknya siswa umum bisa mencapai tujuan pembelajaran sedangkan anak tunagrahita dapat memahami materi walaupun hanya sebagian. Kalau masih juga siswa tidak memahami apa yang telah dipelajari maka saya akan mengadakan kegiatan remedial. Kegiatan remedial juga dilakukan untuk anak-anak tunagrahita.”



Untuk mengatasi hal ini guru sering mengadakan kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, termasuk untuk anak tunagrahita ringan yang ada di kelas VIB.

3. Problematika Penggunaan Metode Pengajaran

guru lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi yang disampaikan. Setelah memberikan penjelasan yang cukup memadai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai penjelasan yang belum dimengerti, tetapi sepertinya siswa sudah mengerti semua karena tidak ada satupun siswa yang bertanya. Guru langsung melanjutkan langkah kerja selanjutnya yaitu dengan memberikan penugasan kepada siswa untuk dapat membuat pidato perpisahan. Dalam waktu yang telah ditentukan. Guru hanya memberikan waktu 30 menit kepada siswa untuk dapat membuat sebuah pidato. Setelah mendapatkan tugas siswa mulai mengerjakan tugas itu secara individu. Siswa mulai sibuk mengidentifikasi pokok-pokok yang harus disampaikannya dalam pidato. Keadaan ini menjadikan suasana kelas sedikit lebih ramai, namun bagi guru hal ini tidak bermasalah karena siswa ada yang mendiskusikan ini kepada teman sebangku atau mereka membuat kelompok kecil sendiri untuk menuliskan pokok-pokok isi pidato. 

Guru mengawasi siswa dari tempat duduknya, sambil sesekali berjalan ke arah siswa dan melihat perkembangan pekerjaan siswa (Lihat foto 3). Bahkan ada siswa yang memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya atau meminta pendapat guru mengenai tulisan yang telah mereka buat. Melihat kondisi  siswa saat mengerjakan tugas, bersemangat dan serius guru mulai meninggalkan siswa dan kembali ke bangkunya. Ada beberapa siswa yang mendatangi guru dan bertanya mengenai pekerjaan yang mereka buat, satu persatu secara bergantian dan guru tetap memberikan penjelasan (lihat foto 4). Dari pengamatan yang dilakukan, siswa yang bertanya kepada guru merupakan siswa-siswa regular, artinya tidak ada satupun anak tunagrahita yang bertanya. Bahkan saat guru bertanya kepada mereka tentang kesulitan yang mereka alami guru mendapatkan jawaban yang tidak begitu mengkhawatirkan, siswa tersebut menjawab hawa mereka mengerti dan bisa mengerjakan.

Dalam kegiatan inti pembelajaran ini yakni eksplorasi, memang guru membimbing siswa sesuai dengan topik atau tema. Bukan hanya membimbing, guru juga melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan mendalam tentang pidato perpisahan meskipun hanya menggunakan buku cetak yang ada. Siswa tidak menggunakan berbagai sumber belajar dalam menentukan pokok-pokok isi pidato. Begitupun guru, guru tidak memiliki sumber belajar lain selain buku teks yang sama dengan siswa. Namun guru telah memfasilitasi siswa-siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain, termasuk dengan guru sendiri. Hal ini berarti guru telah melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan membuat pidato perpisahan. 

Masih dalam kegiatan inti pembelajaran, yaitu kegiatan elaborasi, dengan penugasan yang telah diberikan oleh guru maka secara tidak langsung guru telah membiasakan siswa membaca dan menulis melalui penugasan dalam hal ini pembuatan pidato perpisahan. Guru telah membiasakan siswa untuk membaca dan menulis melalui tugas-tugas bermakna yang diberikan. Dengan penggunaan metode penugasan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pokok-pokok isi pidato dan menuliskannya. Kegiatan ini bisa memunculkan ide baru bagi siswa secara tertulis bukan secara lisan. Waktu yang telah diberikan guru untuk mengerjakan sejumlah soal menunjukkan bahwa guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Sehingga siswa memiliki kebebasan menulis pokok-pokok isi pidato yang sesuai dengan keadaan diri mereka masing-masing tentu saja sesuai dengan langkah  kerja yang telah diajarkan.  Pada saat pembelajaran, dapat dikatakan bahwa guru bukan hanya sebagai narasumber, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa. Saat guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskannya secara rinci, terlihat bahwa guru memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk memahami mengenai materi yang dijelaskan hingga siswa menguasai materi pembelajaran.

Dengan adanya penugasan yang diberikan guru, siswa berlomba-lomba dan terjadi persaingan untuk membuat pidato sebagus-bagusnya yang nantinya akan mereka tampilkan satu persatu di depan kelas. Dan bukan hanya itu saja, karena siswa kelas VI sebentar lagi akan mengikuti ujian praktik, maka pidato yang baik yaitu yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka siswa tersebut tidak perlu membuat pidato yang baru untuk ditampilkan saat ujian praktik. Tentu saja keadaan ini membuat siswa begitu bersemangat dalam membuat pidato. KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 68 sedangkan untuk anak tunagrahita KKM yang telah ditetapkan dengan nilai 58.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan membuat siswa sibuk dengan tugas yang harus mereka selesaikan, mengingat waktu yang diberikan hanya sebentar. Sampai sejauh pengamatan ini dilakukan, pembelajaran berjalan dengan baik. Hanya sebagian siswa yang aktif bertanya sedangkan siswa yang lainnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan termasuk siswa tunagrahita ringan yang ada di kelas itu. Karena nampaknya tidak ada masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan, guru hanya sebentar saja mengelilingi siswa, mamantau dari dekat kemajuan tugas yang siswa kerjakan. Namun guru tidak terfokus hanya kepada siswa tunagrahita. Selain itu siswa tunagrahita ringan yang mengikuti pembelajaran tidak bertanya atau mendatangi guru mengenai materi yang belum dipahami. 

Guru hanya sesekali menjelaskan materi yang banyak ditanyakan oleh siswa, selebihnya guru hanya mengawasi siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Bagi siswa yang menemukan kesulitan dalam menulis isi pidato atau ragu dengan isi pokok yang akan mereka tuliskan barulah siswa mulai bertanya satu persatu kepada guru di meja guru atau jka kebetulan guru lagi berkeliling kelas untuk melihat hasil kerja siswa maka kesempatan itulah yang digunakan siswa untuk bertanya kepada guru. 

Setelah memberikan penjelasan yang cukup memadai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai penjelasan yang belum dimengerti, tetapi sepertinya siswa sudah mengerti semua karena tidak ada satupun siswa yang bertanya. Guru langsung melanjutkan langkah kerja selanjutnya yaitu dengan memberikan penugasan kepada siswa untuk dapat membuat pidato perpisahan. Dalam waktu yang telah ditentukan. Guru hanya memberikan waktu 30 menit kepada siswa untuk dapat membuat sebuah pidato. Setelah mendapatkan tugas siswa mulai mengerjakan tugas itu secara individu. Siswa mulai sibuk mengidentifikasi pokok-pokok yang harus disampaikannya dalam pidato. Keadaan ini menjadikan suasana kelas sedikit lebih ramai, namun bagi guru hal ini tidak bermasalah karena siswa ada yang mendiskusikan ini kepada teman sebangku atau mereka membuat kelompok kecil sendiri untuk menuliskan pokok-pokok isi pidato. Guru mengawasi siswa dari tempat duduknya, sambil sesekali berjalan ke arah siswa dan melihat perkembangan pekerjaan siswa (Lihat foto 3). Bahkan ada siswa yang memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya atau meminta pendapat guru mengenai tulisan yang telah mereka buat. Melihat kondisi  siswa saat mengerjakan tugas, bersemangat dan serius guru mulai meninggalkan siswa dan kembali ke bangkunya. Guru mengawasi siswa hanya dari tempat duduk. Ada beberapa siswa yang mendatangi guru dan bertanya mengenai pekerjaan yang mereka buat, satu persatu secara bergantian dan guru tetap memberikan penjelasan (lihat foto 4). Dari pengamatan yang dilakukan, siswa yang bertanya kepada guru merupakan siswa-siswa regular, artinya tidak ada satupun anak tunagrahita yang bertanya. Bahkan saat guru bertanya kepada mereka tentang kesulitan yang mereka alami guru mendapatkan jawaban yang tidak begitu mengkhawatirkan, siswa tersebut menjawab hawa mereka mengerti dan bisa mengerjakan.

Dalam kegiatan inti pembelajaran ini yakni eksplorasi, memang guru membimbing siswa sesuai dengan topik atau tema. Bukan hanya membimbing, guru juga melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan mendalam tentang pidato perpisahan meskipun hanya menggunakan buku cetak yang ada. Siswa tidak menggunakan berbagai sumber belajar dalam menentukan pokok-pokok isi pidato. Begitupun guru, guru tidak memiliki sumber belajar lain selain buku teks yang sama dengan siswa. Namun guru telah memfasilitasi siswa-siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain, termasuk dengan guru sendiri. Hal ini berarti guru telah melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan membuat pidato perpisahan. 

Masih dalam kegiatan inti pembelajaran, yaitu kegiatan elaborasi, dengan penugasan yang telah diberikan oleh guru maka secara tidak langsung guru telah membiasakan siswa membaca dan menulis melalui penugasan dalam hal ini pembuatan pidato perpisahan. Guru telah membiasakan siswa untuk membaca dan menulis melalui tugas-tugas bermakna yang diberikan. Dengan penggunaan metode penugasan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pokok-pokok isi pidato dan menuliskannya. Kegiatan ini bisa memunculkan ide baru bagi siswa secara tertulis bukan secara lisan. Waktu yang telah diberikan guru untuk mengerjakan sejumlah soal menunjukkan bahwa guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Sehingga siswa memiliki kebebasan menulis pokok-pokok isi pidato yang sesuai dengan keadaan diri mereka masing-masing tentu saja sesuai dengan langkah  kerja yang telah diajarkan.  Pada saat pembelajaran, dapat dikatakan bahwa guru bukan hanya sebagai narasumber, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa. Saat guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskannya secara rinci, terlihat bahwa guru memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk memahami mengenai materi yang dijelaskan hingga siswa menguasai materi pembelajaran.

Dengan adanya penugasan yang diberikan guru, siswa berlomba-lomba dan terjadi persaingan untuk membuat pidato sebagus-bagusnya yang nantinya akan mereka tampilkan satu persatu di depan kelas. Dan bukan hanya itu saja, karena siswa kelas VI sebentar lagi akan mengikuti ujian praktik, maka pidato yang baik yaitu yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka siswa tersebut tidak perlu membuat pidato yang baru untuk ditampilkan saat ujian praktik. Tentu saja keadaan ini membuat siswa begitu bersemangat dalam membuat pidato. KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 68 sedangkan untuk anak tunagrahita KKM yang telah ditetapkan dengan nilai 58.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan membuat siswa sibuk dengan tugas yang harus mereka selesaikan, mengingat waktu yang diberikan hanya sebentar. Sampai sejauh pengamatan ini dilakukan, pembelajaran berjalan dengan baik. Hanya sebagian siswa yang aktif bertanya sedangkan siswa yang lainnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan termasuk siswa tunagrahita ringan yang ada di kelas itu. Karena nampaknya tidak ada masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan, guru hanya sebentar saja mengelilingi siswa, mamantau dari dekat kemajuan tugas yang siswa kerjakan. Namun guru tidak terfokus hanya kepada siswa tunagrahita. Selain itu siswa tunagrahita ringan yang mengikuti pembelajaran tidak bertanya atau mendatangi guru mengenai materi yang belum dipahami. 

Guru hanya sesekali menjelaskan materi yang banyak ditanyakan oleh siswa, selebihnya guru hanya mengawasi siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Bagi siswa yang menemukan kesulitan dalam menulis isi pidato atau ragu dengan isi pokok yang akan mereka tuliskan barulah siswa mulai bertanya satu persatu kepada guru di meja guru atau jka kebetulan guru lagi berkeliling kelas untuk melihat hasil kerja siswa maka kesempatan itulah yamg digunakan sisa untuk bertanya kepada guru.

Guru menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi yaitu metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, selain itu guru juga menggunakan metode. Demonstrasi dan Penugasan sebagai interaksi yang dilakukan guru dengan siswa. Metode penugasan diberikan karena guru memberikan tugas berupa membuat pokok-pokok isi pidato dan nantinya mengembangkan dalam tulisan lalu yang terakhir dapat menampilkan pidato di depan kelas. 

Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi menjadikan pembelajaran yang dilakukan sepertinya tidak mengalami hambatan apapun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guru menentukan metode berdasarkan:

“Saya menentukan metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan dipelajari, dengan melihat tujuan yang harus dicapai siswa. Jika sudah mengetahui keduanya baru saya merancang metode yang akan saya gunakan yang kira-kira dengan mudah dapat membimbing siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain itu saya juga menyesuaikan dengan potensi anak, kalau tidak seperti itu, takutnya metode yang saya gunakan akan terasa membosankan bagi siswa. Makanya saya bisa menggunakan metode yang biasa digunakan dalam mengajar saja. Pokoknya sesuai dengan standarlah, misalnya yang tidak pernah terlewati yaitu metode ceramah, karena ceramah ini sangat penting dan penentu dalam proses belajar mengajar, yang kedua yang biasa saya gunakan yaitu metode Tanya jawab. Ya, melalui Tanya jawab ini kita akan dengan mudah mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kalau siswa lebih banyak menjawab dan jawaban yang diberikan minimal mendekati benar, artinya siswa tersebut sudah  mulai mengerti  mengenai materi yang saya sampaikan. Tetapi jika saya bertanya, tidak ada satupun yang bisa menjawab berarti siswa belum mengerti sama sekali mengenai materi pelajaran. Dan yang terakhir yang biasa saya gunakan untuk memberikan aktivitas kepada siswa maka saya menggunakan metode penugasan. Melalui metode penugasan ini saya bisa melihat kemampuan siswa perorang. Dari penugasan inilah akan terlihat, anak yang sudah mengerti atau belum mengerti mengenai materi pelajaran dan juga anak yang belum mengerti. Selain itu untuk menilai pekerjaan siswa saya juga menambahkan point kebersihan dan kerapian agar siswa tidak sembarangan dalam mengerjakan tugasnya. Itu semua dilihat dari tulisan dan buku yang mereka gunakan. Biasanya cara ini lebih ampuh dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Saya rasa itu saja.”

Penggunaan metode yang tepat oleh guru, menjadikan siswa menjadi aktif dalam belajar, bisa memahami materi secara keseluruhan. Guru memilih metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan dipelajari, kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran. Sehingga metode yang telah ditentukan digunakan dapat mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran. Jawaban yang diberikan guru saat wawancara berlangsung dapat diketahui bahwa guru benar-benar memilih metode yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Selain itu menggunakan metode pembelajaran yang dapat mempermudah siswa memahami materi sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sepertinya guru tidak terlalu sering menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran.

Tetapi bukan berarti guru tidak mengalami masalah dalam menggunakan metode pembelajaran ini. Masalah yang dialami guru sehubungan dengan penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut:

“Kalau menentukan metode pembelajaran saya tidak terlalu sering menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran. Namun saat penerapan metode di dalam kelas terkadang tidak semua siswa bisa langsung memahami penjelasan yang saya lakukan khususnya siswa inklusi yang ada di kelas VI B ini. Oleh karena itu terkadang saya menggunakan satu metode pembelajaran yaitu ceramah lebih lama dari pada penggunaan metode lainnya. Tujuannya agar bisa menjelaskan materi dengan sejelas-jelasnya dan berharap siswa bisa memahami semua penjelasan saya. Dengan begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. meskipun terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran yang saya lakukan agak sedikit monoton. Tapi tidak apa-apa yang penting siswa mengerti mengenai materi ada saat pembelajaran berlangsung”.



Saat penerapan metode di dalam kelas terkadang tidak semua siswa bisa langsung memahami penjelasan yang dilakukan khususnya siswa inklusi yang ada di kelas VI B. Oleh karena itu terkadang guru menggunakan satu metode pembelajaran yaitu ceramah lebih lama dari pada penggunaan metode lainnya. Tujuannya agar bisa menjelaskan materi dengan sejelas-jelasnya dan berharap siswa bisa memahami semua penjelasan. Dengan begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. meskipun terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran agak sedikit monoton. Untuk mengatasi masalah ini  maka guru mengatakan:

“Untuk mengatasai permasalahan yang berhubungan dengan metode ini kadang-kadang saya hanya mengutamakan metode yang kira-kira langsung nyambung kepada siswa meskipun metode yang saya gunakan tidak bervariasai. Yang penting tujuan saya bahwa siswa dapat memahami apa yang saya jelaskan.“



Jadi guru mengatasi masalah yang ditemukan saat penentuan metode pembelajaran dengan tidak menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi agar siswa lebih fokus pada materi yang diampaikan hingga siswa benar-benar memahami penjelasan guru.  

4. Problematika Penggunaan Media Pengajaran

Guru sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran apapun dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Hal ini mungkin dikarenakan guru menganggap siswa dengan mudah bisa memahami penjelasan guru sehingga tidak memerlukan media apapun termasuk papan tulis. Guru tidak memanfaatkan papan tulis yang ada, oleh karena itu papan tulis yang berada di depan kelas terlihat bersih dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. 

Guru lebih memilih untuk tidak menggunakan media pembelajaran jika media yang ia harapkan tidak tersedia di sekolah, berikut petikan wawancara yang dilakukan:

 “Ya,  kalau perkara memillih media saya tidak mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut  justru muncul saat media yang ditentukan tidak tersedia di sekolah. Sehingga saya memutuskan pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan media. Tetapi siswa bisa memahami materi meskipun tidak menggunakan media pembelajaran.”



Untuk mengatasi masalah ini maka guru melakukan seperti petikan wawancara berikut:

“Ya, paling-paling saya tidak menggunakan media pembelajaran. Itu tadi, untungnya saya mengajar di kelas VI ini, siswa itu lebih banyak ke praktiknya, atau pembahasan soal-soal jadi memang media dirasa kurang efektif digunakan mendekati siswa-siswa saya ini ujian”.



Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan media dalam pembelajaran. Namun guru diuntungkan dengan mengajar  di kelas VI ini karena di kelas persiapan ujian in lebih banyak pada latihan soal-soal dan praktik-praktik sehingga penggunaan media pembelajaran tidak menjadi permasalahan yang sangat penting. 



5. Problematika dalam Melakukan Evaluasi

Setelah waktu yang ditentukan untuk mengerjakan tugas telah berakhir, guru dan siswa bersama-sama mempersiapkan untuk dapat mempraktikkan pidato perpisahan di depan kelas. Melalui kegiatan elaborasi ini guru telah memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerjanya berupa pidato. Siswa akan diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil pidato yang telah dibuat di depan kelas. Kemudian guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Selain itu guru juga memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Setelah semua siswa mendapatkan giliran menampilkan pidato di depan kelas, maka sudah waktunya bagi guru untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja siswa.  

Penampilan demi penampilan telah disajikan dari siswa, kemudian guru memberikan umpan balik positif dan penguatan bahkan tidak segan-segan memberikan hadiah terhadap keberhasilan siswa dalam menampilkan pidato yang terbaik. Dari hasil yang telah diperoleh masing-masing siswa itulah guru membuat rangkuman dan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan hari itu. Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang baru saja mereka kerjakan. Lalu guru juga merencanakan kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai KKM, dengan memberikan bantuan dan petunjuk untuk memperbaiki pokok-pokok isi pidato dan susunan yang harus disempurnakan. Guru menanyakan berbagai kesulitan siswa dan berusaha memberikan saran atas permasalahan yang dihadapi. Seluruh anak tunagrahita tidak mampu menyelelesaikan tugas pidato yang diberikan, mulai dari membuat pidato, sampai menampilkan ke depan kelas. Terlihat sekali perbedaan dengan anak-anak regular lainnya. Tidak lupa pula guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mendalami materi yang belum dipahami terlebih lagi siswa kelas VI yang akan menghadapi ujian nasional harus benar-benar mempersiapkan diri melalui kegiatan belajar mandiri. Tanpa menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, guru langsung menutup pelajaran pada hari itu.

Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran merupakan kegiatan penentu yang dapat mengukur tentang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Dari data wawancara yang diperoleh, guru melakukan evaluasi dengan cara melihat dan mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Guru biasanya menggunakan skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi dan bersih. Namun semua itu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jika materinya hanya menulis tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan maka hanya memberikan evaluasi dari segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. Tetapi jika materi berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor yang didapat siswa. Berikut ini bukti wawancara yang telah dilakukan

“Saya melakukan evaluasi ataupun penilaian dengan cara melihat dan mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Biasanya dengan penggunaan skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi dan bersih. Namun semua itu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jika materinya hanya menulis tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan maka hanya memberikan evaluasi dari segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. Tetapi jika materi berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor yang didapat siswa. Seperti itu.”



Karena evaluasi ini dilakukan untuk perorangan maka hasil yang didapatkan tentu tidak sama. Ini semua tergantung pada kemampuan siswa. Potensi yang berbeda-beda yang dimiliki siswa merupakan salah satu kesulitan yang ditemukan pada saat kegiatan evaluasi ini berlangsung karena terkadang penilaian yang dilakukan tidak selalu pada skor saja. Berikut ini penggalan wawancara yang dilakukan:

“Kadang-kadang saya menemukan kesulitan saat melakukan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran.”  



“Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, apalagi jika penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya penilaian berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, bersih dan lain-lain”



Namun dalam materi pidato ini guru lebih menekankan pada penampilan siswa mendemonstrasikan pidato di depan kelas.  Guru harus memberikan skor atas penampilan siswa tersebut, namun guru masih menemukan kesulitan dalam memberikan skor. Hal in terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Bisa, Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, apalagi jika penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya penilaian berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, bersih dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya begini, jika evaluasi yang saya lakukan pada soal-soal latihan saya akan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap soal-soal berupa esai. Kalau soal pilihan gandakan mudah, berapa benar itulah nilainya. Tapi kalau soal esai ini membingungkan bagi saya. Ini maaf ya terkadang saya harus menyamaratakan jawaban siswa. Jika tidak seperti yang saya katakan maka nilainya salah atau setengah. Lebih repot karena membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Setiap jawaban siswa dipahami satu persatu. Kalau ada menyinggung sedikit sudah bisa dibenarkan tetapi jika tidak maka akan disalahkan. Ya, beginilah repotnya kalau kita menjadi guru ini.Tapi untuk materi pidato ini saya bingung, jika harus menggunakan skor itu, nilai berapa yang harus saya berikan. Jika harus sesuai betul dengan aturannya maka siswa akan mendapatkan nilai yang kecil. Maka saya biasanya memberikan nilai paling kecil 50 dan yang tertinggi seratus. Tidak ada nilai di bawah 50. Nah, bingung kan? Tapi begitulah kesulitannya. Misalnya kalau anak A penampilannya bagus, suaranya bagus, isi pidato bagus, saya bingung memberikan skornya itu, harus 100, 90, 80, 70, 60, atau 50. Itulah kira-kira permasalahan dalam melakukan evaluasi penilaian ini. Makanya saya selalu kesulitan dalam menentukan skor untuk siswa ini.”



Cara yang digunakan guru untuk mengatasi masalah itu dengan memilih bentuk soal yang akan diberikan siswa. Guru mengupayakan melakukan penilaian seobjektif mungkin terhadap hasil kerja siswa. Untuk itulah guru lebih sering menggunakan soal-soal pilihan ganda untuk mengukur ketercapain siswa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan seperti berikut ini: 

“Biasanya saya itu banyak memberikan siswa soal-soal pilihan ganda. Karena kalau diberikan soal-soal esai terlalu lama siswa mengerjakan dan saya melakukan penilaian juga membutuhkan waktu lebih. Kalau materinya seperti pidato ini ya mau tidak mau saya benar-benar harus memperhatikan siswa satu persatu agar skor yang saya berikan tidak keliru.”



Untuk materi pidato biasanya guru membuat daftar terlebih dahulu mengenai kolom-kolom penilaian. Maka guru tersebut benar-benar mengamati siswa dan memberikan penilaian yang telah disiapkan dalam kolom  penilaian sehingga saya tinggal mencontreng dan terakhir nanti barulah saya akan menjumlahkan hasil siswa satu persatu dengan berbagai catatan yang telah saya berikan waktu mereka mempraktikkan pidato di depan kelas. Meskipun cara ini masih juga sulit menentukan nilai yang harus diberikan kepada siswa karena kemampuan siswa berbeda-beda semakin membuat bingung. Tetapi untuk mengatasinya dengan memperkirakan setepat-tepatnya dengan kemampuan anak yang telah ditampilkan di depan kelas.



B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka sudah terlihat dengan jelas keadaan pembelajaran yang terjadi di kelas VI B Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu.  Banyak yang harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik yang telah mengemban tugas untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak termasuk di dalamnya anak tunagrahita ringan. 

Guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sebagai suatu sistem kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Guru memilih dan mengurutkan materi pembelajaran, penerapan dan penggunaan metode pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, pembimbingan belajar, sampai pada kegiatan evaluasi hasil belajar (Daryanto, 2010:59).

Setiap guru yang mengajar pasti menemukan masalah, apalagi jika harus mengajar siswa inklusi yang jelas-jelas berbeda dari anak pada umumnya. Mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah regular membutuhkan perhatian yang lebih. Anak berkebutuhan khusus yang digabungkan dengan anak-anak lainnya bertujuan untuk menyamakan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Namun dari segi kognitif mereka tetap tidak bisa disamakan dengan anak lainnya. Anak Berkebutuhan khusus terutama anak tunagrahita ringan sulit untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak normal lainnya. Sehingga guru yang mengajar di kelas inklusi ini memang harus guru yang memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola kelas dan menghadapi siswa. Bagaimana tidak, untuk melakukan pembelajaran kelas inklusi ini harus memiliki dua silabus, dua RPP dan memang harus didampingi oleh guru yang memiliki kualifikasi untuk anak kebutuhan khusus, misalnya guru SLB. 

Beranjak dari sana saja, sudah ditemukan beberapa masalah. Bagaimanapun, sekolah penyelenggara inklusi sudah harus siap dengan hal-hal persiapan mulai dari silabus dan RPP. Namun seperti itulah kenyataan yang terjadi selama ini. Selain permasalahan tersebut, permasalahan juga sering ditemukan dalam proses belajar mengajar. Apalagi semua itu berhubungan dengan guru dan siswa. 

Permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar berdasarkan komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya (2010:58) komponen-komponen dalam proses pembelajaran yaitu tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi.  

a. Problematika Perumusan Tujuan Pengajaran

Sebelum melakukan pembelajaran seorang guru berkewajiban membuat sebuah perangkat mengajar yang bersumber dari silabus disebut juga rancangan proses pembelajaran (RPP). Perangkat mengajar inilah yang menjadi senjata bagi guru untuk menjadikan siswa belajar. Tentu saja sebelum perangkat ini digunakan guru terlebih dahulu harus menyusunnya dengan seksama. Namun bagian utama yang harus guru buat yaitu merumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran inilah seorang guru dapat mengembangkan berbagai cara melalui materi, metode dan media untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan melakukan penilaian atau evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai. Tujuan ini meliputi kemahiran yang harus dikuasi siswa yang akan dilaksanakan. Menurut Hamalik (2012:20) tujuan ini merupakan tujuan bersifat operasional yang dapat dicapai siswa dalam waktu singkat ketika jam belajar berakhir. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru mengalami permasalahan yang mendasar dalam menentukan tujuan pembelajaran. Masalah yang ditemukan guru yaitu sulitnya menentukan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan yang ada di kelasnya karena tujuan pembelajaran bagi anak tunagrahita ringan ini harus lebih sederhana dibandingkan anak regular. Sehingga saat mengajar di kelas guru sudah harus mempersiapkan RPP yang khusus di gunakan untuk anak tunagrahita dan RPP untuk siswa-siswa regular. Hal ini tentu saja bertolak dari silabus yang berbeda. Yang terjadi selama ini, siswa tunagrahita harus mengikuti pembelajaran siswa regular dengan tujuan pembelajaran, materi, metode, media dan cara penilaian yang sama. Maka akan sangat sulit bagi siswa tunagrahita untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Tujuan pembelajaran dapat dicapai jika perangkat-perangkat yang mengikutinya telah diberikan dengan baik kepada siswa. Sesuai dengan pertimbangan yang telah kita pilih sendiri. Tentu saja pencapaian tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jika guru sudah menyesuaikan dengan kemampuan siswa maka siswa dapat mengikuti jalannya pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat oleh guru dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini berhubungan  dengan  kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa diakhir program/kegiatan pembelajaran (Susanto, 2008: 25). Pada hakikatnya kompetensi dasar adalah suatu pernyataan tentang kompetensi yang dapat dilakukan siswayang berperan sebagai tujuan pembelajaran.

Yang terjadi di kelas inklusi ini adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran oleh siswa-siswa tunagrahita dan sebagian siswa lainnya. Jangankan siswa tunagrahita, siswa regular saja ada yang tidak mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jika masalah ini terus berlangsung dan tidak mendapat  penanganan yang tepat maka akan sangat disayangkan bagi pencetus sekolah inklusi ini. Bagaimana tidak, guru tidak mengkhawatirkan siswa tunagrahita yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, bahkan guru merasa memaklumi dengan keadaan ini. Dari keadaan yang ada justru sepertinya siswa inklusi ini terlihat diabaikan dan dibiarkan begitu saja.

Dalam proses belajar mengajar tujuan pembelajaran itu berupa tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Dengan adanya penetapan tujuan yang jelas maka arah pembelajaran sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus didapatkan siswa setelah mengikuti proses instruksional tertentu (Sadiman, 2005:106). Merumuskan tujuan pembelajaran berupa tujuan instruksional harus berorientasi pada siswa dengan dinyatakan dengan kata kerja operasional. Tujuan instruksional ini memiliki dua jenis, yaitu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan instruksional. sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan instruksional umum.

Tujuan instruksional yang baik adalah tujuan yang jelas dan spesifik serta memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Audience merupakan sebuah tujuan instruksional harus jelas siapa sasaran didik.

2. Behavior merupakan tujuan yang harus menyatakan dengan jelas perilaku apa yang diharapkan dapat dilakukan siswa pada akhir kegiatan pembelajaran.

3. Condition merupakan tujuan harus secara jelas menyebutkan dalam kondisi yang bagaimana siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan kemampuannya atau keterampilannya

4. Degree merupakan tujuan harus jelas menyebutkan tingkat keberhasilan yang diharapkan dapat dicapai siswa. 

Seharusnya sebagai sekolah percontohan untuk penyelenggara inklusi maka guru harus bekerja lebih dari guru di sekolah biasa. Karena guru memiliki dua tujuan dalam satu kelas. Tujuan yang pertama diperuntukkan bagi siswa regular sedangkan tujuan kedua diperuntukkan bagi siswa inklusi. Disinilah guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan situasi. Selain itu guru memegang peranan penting untuk menjembatani anak berkebutuhan khusus dengan anak regular dalam satu kelas. Jika saja guru bisa meluangkan waktu untuk membuat RPP yang khusus digunakan siswa inklusi maka usaha guru untuk menjadikan anak inklusi belajar seperti anak regular akan berhasil.

b. Problematika dalam Menentukan Materi Pelajaran

Materi atau bahan pelajaran merupakan pesan yang disajikan dalam proses belajar mengajar yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran (Ismawati, 2011: 91). Guru sebagai pelaksana dalam pembelajaran harus memilih materi pelajaran yang dapat mengantar tujuan dan merupakan sumber menyususn penilaian. Materi pelajaran yang diberikan pada saat pengamaatan berlangsung adalah materi mengenai pidato. 

Dari data observasi dan wawancara maka permasalahan yang ditemukan dalam memilih materi yaitu ketidakmampuan guru dalam memilih dan mengembangkan materi yang sesuai untuk anak tunagrahita. Guru kebingungan saat harus memilih materi mana yang sesuai untuk anak tunagrahita. Sebenarnya hal ini dikarenakan ketidakmampuan guru mengenali siswa berdasarkan karakternya. Jika siswa tunagrahita mempelajari materi yang diberikan untuk anak regular tentu hal ini melakukan sesuatu yang sia-sia. Sudah jelas antara siswa tunagrahita dan siswa regular memiliki kemampuan yang berbeda tetapi masih juga memaksakan anak tunagrahita untuk mampu memahami materi bagi siswa regular. Seorang guru juga mampu membedakan materi serta tingkat kesulitan. Sehingga saat menentukan materi pelajaran, guru sudah harus bisa memisahkan materi untuk anak regular dan materi untuk anak tunagrahita sehingga anak tunagrahitapun dapat memahami setiap materi yang diberikan bukannya mereka malah dibiarkan bebas. Bebas dalam artian boleh menguasai materi dan jika tidak mampu menguasai maka tidak apa-apa. Pemikiran ini nantinya akan mengubah paradigma orang tentang sekolah inklusi.

Untuk permasalahan ini sepertinya hanya masalah guru yang belum bisa mengembangkan materi pelajaran. Mungkin jika guru sedikit meluangkan waktu untuk memikirkan ini maka masalah ini dapat diatasi. Padahal materi pelajaran ini merupakan hal dasar yang digunakan dalam rangka mencerdaskan siswa. 

Memang hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi jika guru mampu meluangkan waktu untuk memikirkan materi yang sesuai yang harus diberikan kepada siswa tunagrahita maka guru akan memahami seperti apa kemampuan yang dimiliki siswa saat ini. Guru harus memilih materi yang tingkat kesulitannya dibawah kesulitan anak-anak regular. Karena keterbatasan anak-anak tunagrahita dalam mengingat hendaknya materi yang diberikan guru tidak terlalu banyak menghafal karena hal ini tidak sesuai dengan daya tangkap dan kapasitas yang dimiliki siswa akibatnya siswa tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam bukunya Sadiman (2005:113) mengemukakan bahwa bahan pelajaran atau materi pelajaran merupakan salah satu yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Materi pelajaran disasjikan secara lengkap. Materi yang baik adalah materi yang urutan penyajiannya logis yaitu dari yang sederhana ke yang rumit atau dari yang konkret ke yang abstrak.

Materi yang diberikan harus menarik dan dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Namun dalam menentukan materi pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kecocokan kompetensi dasar yang akan dicapai. Ada tiga prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan materi pelajaran (Prastowo, 2011:58), yaitu:

1. Prinsip relevansi yaitu materi yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar.

2. Prinsip konsistensi yaitu materi yang dipilih memiliki nilai keajegan. Artinya antara kompetensi dasar dan bahan ajar memiliki keselarasan dan kesamaan.

3. Prinsip kecukupan yaitu dalam memilih materi pelajaran hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.

c. Problematika dalam menggunakan Metode Pengajaran

Berbagai cara dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dari tujuan yang harus dicapai kemudian disampaikan dengan cara yang paling mudah untuk dipahami oleh siswa. Cara-cara tersebut merupakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran agar tujuan tercapai secara optimal (Sanjaya, 2010:147). Tidak ada satupun metode pembelajaran yang baik, oleh karena itu guru harus menggunakan metode secara bervariasi agar bisa mendapatkan hasil yang baik. 

Pada saat pengamatan berlangsung, guru menggunakan metode bervariasi dan menguasai setiap metode yang digunakan. Pertama yang digunakan adalah metode ceramah, metode ini digunakan mulai dari pengkondisian kelas, menjelaskan materi mengenai pidato, hingga memberikan petunjuk memberikan tugas dan akhir pelajaran. Namun dalam penggunaan metode ini terkesan monoton, karena guru lebih banyak menggunakan metode ceramah.

Berdasarkan hasil penelitian maka guru merasa bahwa menemukan masalah dari segi metode pembelajaran. Masalah itu lebih kepada pembagian waktu kapan sebuah metode dapat digunakan. Guru menemukan kesulitan saat harus berganti dari metode ceramah ke metode lainnya sehingga guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, maka hal ini terkadang membuat siswa sedikit bosan karena mendengarkan penjelasan. Kesan monoton penggunaan pada satu metode sangat terasa. 

Untuk materi pidato memang sepertinya memerlukan metode ceramah sebagai penjelas dan pengembang langkah-langkah membuat dan mempraktikkan pidato. Namun penggunaan metode ini jangan melebihi diluar waktu yang telah ditentukan, karena akan menyita waktu siswa dalam membuat pidato dan mempraktikkan di depan kelas. Untuk itu guru harus mampu mengelola kelas dan melihat keadaan siswa. Kemudian hendaknya guru dapat menjelaskan langkah-langkah kerja secara terinci, sebab biasanya siswa lebih kesulitan membuat pidato sesuai urutannya. Namun masalah metode penyampaian pidato guru bisa tidak menelaskan menggunakan metode ceramah, tetapi dengan memanfaatkan media sehingga guru lebih menghemat waktu untuk menjelaskan dan siswa akan lebih cepat memahami materi tanpa harus merasa bosan mendengarkan penjelasan guru.

Metode ceramah merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa (Sanjaya, 2010: 147). Penggunaan metode ceramah yang baik dan tepat akan mempermudah guru menyampaikan materi pelajaran dan siswa akan lebih mudah memahami penjelasan guru. Agar metode ceramah ini berhasil, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan.

1. Tahap persiapan

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai

Merumuskan tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Guru menggunakan metode ceramah untuk membantu siswa menguasai materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga guru akan mengetahui apa saja yang harus disampaikan kepada siswa. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah berakhir maka diharapkan tujuan pembelajaran telah tercapai.





b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan disampaikan.

Penentuan pokok-pokok materi pelaaran merupakan cara yang digunakan guru untuk mengkondidikan kelas mengenai waktu penggunaan metode ceramah. Setelah mengetahui pokok-pokok materi yang harus disampaikan kepada siswa maka guru tidak akan menggunakan metode ceramah ini secara berlebihan yang dapat mengakibatkan pembelajaran menjadi sangat monoton dan membosankan.

c. Mempersiapkan alat bantu

Penggunaan metode ceramah perlu juga diiringi dengan penggunaan alat bantu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ceramah yang dilakukan. Sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Tahap pembukaan

Keberhasilan pelaksanaan metode ceramah merupakan langkah yang sangat penting pada tahap ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pembukaan ini,

· Tugas guru pada saat mengawali metode ceramah yaitu harus meyakinkan siswa mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kejelasan tujuan yang akan dicapai akan memperjelas juga langkah kerja dan aktivitas siswa di dalam kelas.

· Setelah mengemukakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai maka selanjutnya tugas guru dalam menggunakan metode ceramah ini adalah melakukan apersepsi yaitu menghubungkan antara materi pelajaran yang terdahulu dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Dengan demikian guru telah mempersiapkan secara mental agar siswa siap dengan materi pelajaran yang akan dibahas. 

b. Langkah Penyajian

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan dengan cara bertutur. Agar ceramah yang diberikan guru sebagai metode pembelajaran menjadi berkualitas maka hendaklah seorang guru menjaga perhatian siswa agar tetap konsentrasi pada materi pelajaran yang sedang dijelaskan. Cara menjaga perhatian siswa adalah:

· Menjaga kontak mata secara terus menerus dengan siswa.

· Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa

· Menyajikan materi pelajaran secara sistematis

· Menanggapi respon siswa dengan segera

· Menjaga agar kelas tetap kondusif untuk pembelajaran.

c. Langkah mengakhiri ceramah

Setelah proses pembelajaran dilakukan maka guru berkewajiban untuk menutup pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Hal-hal yang dapat dilakukan guru untuk keperluan itu adalah:

· Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pelajaran

· Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberikan ulasan tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.

· Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pelajaran.

Menurut Ismawati (2011: 109) Metode ceramah ini akan lebih efektif jika diselingi dengan Tanya jawab. Sehingga penerapan metode ceramah diselingi dengan penggunaan metode Tanya jawab sehingga akan terjadi interaksi antara siswa dan guru. Hasil yang didapatkan juga akan lebih menjadikan siswa menjadi aktif. Guru tidak hanya menjelaskan materi dnegan berceramah tetapi juga memberikan stimulus kepada siswa untuk terlibat dalam materi yang dijelaskan.

Setelah guru memberikan siswa penjelasan mengenai materi pidato maka guru selanjutnya menggunakan metode penugasan yaitu guru memberikan siswa tugas untuk dapat membuat pidato. Setelah siswa membuat pidato maka langkah selanjutnya siswa satu persatu dipersilahkan untuk dapat menampilkan pidato di depan kelas.

d. Problematika dalam Menggunakan Media Pembelajaran

Saat seorang guru kesulitan terhadap pembagian waktu maupun penggunaan metode dalam suatu pembelajaran. Maka guru tersebut dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai cara untuk menciptakan situasi belajar yang efektif, mencegah kebosanan siswa, memudahkan siswa memahami instruksi guru, membangkitkan motivasi belajar, mempertinggi mutu pelajaran, dan merangsang otak siswa untuk belajar. Media pembelajaran menurut Daryanto sebagai sarana perantara dalam proses pembelajaran (2011:4). Tujuan penggunaan media pembelajaran untuk memberikan kemudahan kepada siswa untuk dapat memahami materi pelajaran, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan situasi yang tidak mudah dilupakan. Penggunaan media pembelajaran proses pembelajaran akan lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan yang paling penting memperlancar proses interaksi.

Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan kemampuan guru menggunakan media tersebut, melihat kondisi di sekolah dan yang memang tersedianya media pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa guru sama sekali tidak menggunakan media pembelajaran termasuk papan tulis yang sudah tersedia di depan kelas. Alasannya karena merasa materi pidato ini lebih mudah dipahami oleh siswa sehingga guru hanya perlu menggunakan metode ceramah sedikit lebih lama. Sebenarnya materi pidato ini sangat membutuhkan media, terlebih lagi guru harus memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai metode penyampaian pidato. Tetapi karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki sekolah maka media yang seharusnya digunakan tidak dapat diwujudkan. Memperlihatkan video rekaman mengenai metode penyampaian pidato akan lebih mudah bagi siswa memahami apa saja metode dalam berpidato dan melalui penayangan video ini siswa dapat memilih sendiri metode yang akan digunakannya untuk mempraktikkan pidato di depan kelas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Namun inilah yang menjadi permasalahan guru dalam mengajar yaitu terbatasnya fasilitas yang dimiliki sekolah.

Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan keadaan sekolah. Jika guru sudah mengetahui bahwa fasilitas sekolah yang kurang mendukung untuk pembelajaran, maka hendaklah guru tidak perlu menggunakan media video sebagai media yang akan digunakan untuk pembelajaran. Mungkin guru tidak harus menggunakan media gambar bergerak seperti itu, guru bisa memaanfaatkan media pembelajaran yang lain yang lebih mudah dan bisa dijangkau sekolah. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh guru dalam memilih media pembelajaran sepertinya ketidakmampuan guru dalam membuat atau memanfaatkan media yang lebih mudah dan yang tersedia menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Seharusnya guru tidak harus menggunakan media yang sudah ada di sekolah saja, guru bisa membuat sendiri media yang lebih sederhana tetapi bisa memberikan kemudahan siswa memahami materi. Nampaknya masalah yang ditemukan guru ini lebih kepada kurang kreatifitas guru dalam memilih dan menciptakan media pembelajaran sendiri. Jika guru bisa menyempatkan diri untuk membuat media sendiri mungkin penggunaan metode ceramah yang terlalu panjang tidak akan terjadi. Atau bisa saja guru memanfaatkan papan tulis seabagi media paling sederhana dan sudah tersedia di dalam kelas dalam mendukung penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada siswa. Tetapi guru malah tidak memanfaatkan itu. Hal ini terlihat sepertinya guru tidak mempertimbangkan betapa penggunaan media pembelajaran ini akan membantu guru itu sendiri menjelaskan materi pelajaran. 

Prinsip penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran yaitu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. Jika dalam pembelajaran ini guru menemukan kesulitan dalam menjelaskan materi kepada siswa maka melalui penggunaan media maka diharapkan siswa akan lebih mudah memahami. Namun penggunaan media ini harus juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  Artinya media yang digunakan oleh guru harus disesuaikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terlebih bagi anak tunagrahita yang tidak bisa menyerap informasi terlalu panjang, makak penggunaan media pembelajaran ini akan membuat anak akan ingat materi pelajaran yang baru saja mereka pelajari.

Problematika yang dihadapi guru berhubungan dengan tujuan pembelajaran yaitu tidaknya tercapai tujuan pembelajaran. Maka dalam pemanfaatan media pembelajaran untuk dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas (Sadiman dkk, 2005:190). Dalam buku ini juga mengungkapkan bahwa dalam pemanfaatan media pembelajaran guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu.

Berikut ini akan dikemukakan kriteria-kriteria dalam memilih media pembelajaran yang dikemukakan oleh Munadi (2008: 187), yakni:

1. Karakteristik siswa

Pengetahuan guru mengenai informasi karakteristik siswa akan mempermudah guru dalam menentukan media yang sesuai digunakan untuk menjamin kemudahan siswa dalam belajar.

2. Tujuan Belajar

Guru dapat memilih menggunakan media pembelajarran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga antara materi dan juga media saling mendukung.

3. Sifat Bahan Ajar

Bahan pelajaran memiliki keragaman yang lebih banyak menuntut kektifan siswa dalam melakukan aktivitas belajar oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan siswa didukung oleh media pembelajaran yang tepat maka menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat kaktivitas belajar yang optimal.

4. Pengadaan Media

Pengadaan media pembelajaran baik itu dibeli ataupun hasil sendiri harus disesuiakan dengan materi dan juga tujuan pembelajaran. Media tidak harus mahal namun pesan pelajaran dapat dengan mudah dipahami siswa.

5. Sifat Pemanfaatan Media

Pemilihan media untuk proses belajar mengajar perlu juga mempertimbangkan sifat pemanfaatannya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran.

e. Problematika dalam Melakukan Evaluasi

Proses terakhir dalam pengajaran yaitu mengadakan evaluasi. Dari evaluasi yang dilakukan inilah seorang guru dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Melakukan evaluasi pembelajaran memerlukan acuan penilaian yang jelas. Dalam pembelajaran sebuah penilaian sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan atau hasil belaar siswa. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terdapat permasalahan yang dialami guru saat harus melakukan penilaian.  Guru melakukan penilaian penampilan pidato dengan skor, semakin tinggi skor yang didapatkan oleh siswa berarti semakin baik penilaian terhadap siswa tersebut. Namun guru mengalami kesulitan saat harus memberikan skor kepada siswa. Guru terkesan ragu memberikan nilai kepada siswa. Namun seperti itulah yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Padahal hasil penilaian yang telah diberikan guru merupakan gambaran evaluasi yang akan dilaksanakan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui bukan hanya ketercapaian tujuan pembelajaran namun melalaui kegiatan evaluasi maka akan diketahui bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan, mulai dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, materi yang dipilih, media yang digunakan dan juga bagaimana metode untuk menyelaraskan semua itu.

Seperti yang dikemukakan oleh Suwandi (2010:8) evaluasi adalah penilaian keseluruhan pendidikan. Penilaian dilakukan dengan melakukan pengukuran. Kegiatan pengukuran ini akan mempunyai makna setelah dikaitkan dengan tujuan melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa. Sehingga Baxter dalam Suwandi (2010:9) mengemukakan pentingnya penilaian dalam pembelajaran adalah:

1. Untuk membandingkan kemampuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain

2. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai siswa telah memenuhi standar yang telah ditentukan

3. Untuk membantu kegiatan pembelajaran siswa

4. Untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih banyak siswa yang belum bisa mempraktikkan pidato di depan kelas padahal isi pidato sudah terlihat bagus untuk ukuran waktu yang sangat terbatas. Kebanyakan siswa masih banyak merasa cemas, tidak percaya diri, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menyampaikan pidato. Anak tunagrahita yang mendapat giliran hampir seluruhnya belum bisa menyampaikan pidato, ada yang hanya maju dan sekedar melihat teks pidato. Melihat keadaan seperti ini guru tidak bisa memaksa anak tunagrahita untuk memaksakan diri. Selain itu ada juga anak tunagrahita yang tidak menyelesaikan tugasnya menulis pokok-pokok isi pidato, sehingga saat disuruh maju ke depan maka siswa tersebut tidak berani maju. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka masalah yang dihadapi guru sebenarnya hanyalah kurang tahunya guru mengenai sistem penilaian. Hal ini terlihat dari keragu-raguan guru memberikan skor pada siswa. Akibatnya bahkan ada penampilan siswa yang berbeda justru mendapatkan penilaian yang sama dari guru. 

Penampilan anak-anak tunagrahita yang ada di kelas ini sepertinya tidak terlalu dituntut untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga menyadari jika berpidato di depan kelas merupakan tugas yang berat bagi anak tunagrahita maka guru lebih memberikan sediki toleransi bagi anak tunagrahita, akibatnya hal ini menimbulkan kecemburuan dari siswa-siswa lainnya

Menurut Panggabean dkk (2007:111) sebuah evaluasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menghasilkan keputusan yang salah. Terlebih-lebih kesalahan yang dilakukan tersebut dapat merugikan siswa. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu:

1. Sahih (Valid)

Evaluasi yang valid adalah evaluasi yang mengukur apa yang seharusnya diukur

2. Handal (Reliable)

Evaluasi dikatakan handal jika telah diujicobakan dengan kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda dan mendapatkan hasil yang sama.

3. Objektivitas

Suatu evaluasi harus dilakukan seobyektif mungkin agar hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar yang akan diukur.

4. Keseimbangan

Keseimbangan berarti adanya bobot yang pas pada tiap bagian penilaian.

5. Dapat membeda-bedakan

Evaluasi yang benar harus dapat membeda-bedakan prestasi individual dengan kelompok.



6. Fair

Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang mengemukakan persoalan secara jelas, wajar dan tidak menjebak

7. Normatif

Evaluasi yang baik didasarkan pada norma tertentu sehingga hasilnya mudah ditafsirkan secara menyeluruh dan merata tanpa pilih kasih.

8. Efisiensi dan Praktikal

Evaluasi harus dilaksanakan secara mudah dan efisien yang pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Evaluasi harus dilaksanakan dengan cara yang praktis bukan malah membingungkan.

Berbagai permasalahan yang dialami guru yang ditemukan saat proses belajar mengajar berlangsung sebenarnya semua itu adalah kurangnya kemampuan guru untuk merencanakan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilakukan benar-benar tidak sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin dikarenakan ketidaksiapan guru dalam menjalankan sistem pendidikan inklusi, yang harus memberikan pendidikan siswa umum dan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas.

Permasalahan yang ditemukan guru saat mengajar adalah kurikulum yang digunakan guru tidak sesuai untuk diterapkan bagi siswa inklusi sebab guru menggunakan kurikulum umum untuk mengajar siswa inklusi. Hal ini dikarena guru kurang bisa mengambil langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa inklusi. Sehingga dalam pembelajaran terkesan guru tidak memperhatikan kebutuhan siswa inklusi untuk belajar. 









































BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN





1. Kesimpulan

Problematika  yang dihadapi guru pada pengajaran siswa inklusi di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Problematika Tujuan pengajaran

Problematika guru yaitu kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus yang ada di kelas inklusi sehingga pembelajaran yang dilakukan selama ini guru menyamakan tujuan pembelajaran antara siswa biasa dengan siswa tunagrahita ringan.

1. Problematika Pemilihan Materi pelajaran

Problematika dalam menentukan materi untuk anak tunagrahita ringan yang ada di kelas VI B sehingga guru tidak membedakan materi anak normal lainnya dengan anak-anak tunagrahita akibatnya kesulitan bagi siswa-siswa tunagrahita dalam memahami materi tersebut

1. Problematika Penggunaan Metode Pengajaran

Problematika guru dalam menggunakan metode pengajaran sehingga mengajar siswa inklusi menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan untuk mengajar siswa pada umumnya.



1. Problematika Penggunaan Media Pembelajaran

Problematika guru untuk membuat media pembelajaran sendiri guru merasa tidak mampu melakukannya karena keterbatasan waktu dan biaya.

1. Problematika Melakukan Evaluasi Pengajaran

Problematika guru dalam melakukan evaluasi pengajaran saat mengajar anak tunagrahita ringan di kelas regular adalah kesulitan melakukan evaluasi, karena pada umumnya anak tunagrahita tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, akibatnya mereka mendapatkan nilai di bawah KKM.



1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka disarankan kepada:

1. Guru

Guru hendaknya lebih memahami dengan baik masalah kurikulum yang digunakan untuk anak tunagrahita ringan

1. Sekolah

Sekolah hendaknya telah melakukan modifikasi kurikulum  yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.







1. Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu hendaknya lebih memperhatikan sekolah penyelenggara kelas inklusi dengan mengadakan pelatihan, workshop, penataran dan sebagainya.
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LAMPIRAN





























Lampiran  1



Lembar Observasi Pembelajaran



Mata Pelajaran 	: Bahasa Indonesia

Kelas 			: VI B

Sekolah		: SD Negeri 3 Kota Bengkulu



		NO

		ASPEK

		INDIKATOR

		DESKRIPSI

		REFLEKSI



		1

		Pengelolaan Kelas

		1.  Kelayakan penataan latar (setting) pembelajaran 

		Sudah layak, dengan letak meja dan kursi yang sudah teratur. Siswa tunagrahita tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda terbukti mereka duduk dengan siswa yang normal.

		Hendaknya siswa tunagrahita ditempatkan pada tempat duduk yang tidak terlalu belakang supaya anak-anak ini bisa dengan fokus mendengarkan guru menjelaskan pelajaran



		

		

		2.  Kejelasan suara guru dalam pembelajaran 

		Suara guru terdengar jelas menjangkau seluruh ruangan

		Suara guru yang jelas dan menjangkau seluruh ruangan merupakan nilai tambah bagi guru tersebut sehingga siswa bisa lebih memperhatikan guru di depan kelas 



		

		

		3.  Kelayakan kebersihan dan kenyamanan kelas 

		Kelas bersih namun kurang nyaman dengan suara siswa dari kelas lain atau suara kendaraan dan udara terasa panas di dalam ruangan

		Ruangan kelas yang kurang nyaman karena sirkulasi udara yang tidak baik membuat semangat siswa untuk mengikuti pelajaran menjadi berkurang



		

		

		4.  Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan

		Guru menjelaskan cakupan materi dengan jelas

		Guru telah menjelaskan materi dari awal hingga akhir secara jelas membuat siswa mudah memahami materi pelajaran



		

		

		5.  Menggunakan media berbasis teknologi dan informasi 

		Guru tidak menggunakan media pengajaran

		Guru tidak mengingat bahwa ada anak tunagrahita di dalam kelas tersebut yang memerlukan penjelasan secara konkret agar mereka juga bisa memahami pelajaran seperti siswa-siswa yang lain



		

		

		6.  Guru menghargai pendapat peserta didik 

		Guru menghargai pendapat siswa

		Tindakan guru menjadikan siswa percaya diri dengan hasil kerja yang telah dilakukan



		

		

		7.  Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung 

		Guru memberikan respon yang baik kepada siswa

		Siswa merasa diperhatikan sehingga merasa nyaman untuk mengerjakan tuas yang diberikan guru



		

		

		8.  Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik 

		Guru tidak menyesuaikan kecepatan belajar siswa tunagrahita yang ada di kelas itu dengan siswa yang lainnya.

		Guru menjelaskan materi pelajaran tanpa memperhatikan keberadaan anak tunagrahia sehingga anak-anak ini tertinggal dalam memahami pelajaran



		

		

		9.  Menggunakan bahasa pengantar bilingual atau bahasa asing 

		Guru selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam menyajikan pelajaran. Tidak pernah terdengar guru menggunakan bahasa daerah









		



		2

		Kegiatan Pembelajaran

		

		

		



		

		Pendahuluan



		1.  Menyiapkan kondisi pembelajaran agar peserta didik terlibat baik secara psikis maupun fisik sehingga siap mengikuti proses pembelajaran, 

		Guru melakukan apersepsi sebelum mengawali pelajaran dan melakukan komunikasi untuk menciptakan minat siswa terhadap materi pidato

		Tindakan guru akan menciptakan suasana yang aik ada saat belajar



		

		

		2.  Mencatat kehadiran peserta didik 

		Guru memeriksa daftar hadir siswa

		



		

		

		3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran atau SK dan KD yang akan dicapai, 

		Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa saat jam pelajaran berakhir 

		Guru seharusnya menyebutkan tujuan pembelajaran secara jelas untuk diketahui oleh siswa karena siswa harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut



		

		

		4.  Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 

		Guru menjelaskan materi secara jelas dan terperinci sesuai dengan silabus

		Melakuakn penjelasan sesuai dengan silabus secara terperinci akan mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran



		

		

		5.  Mengajukan pertanyaan berkenaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari

		Guru menanyakan terlebih dahulu pengetahuan siswa  mengenai pidato sebelum guru menjelaskan lebih lanjut

		Tindakan guru ini sangat bagus karena dapat membangkitkan ingatan siswa engenai materi yang sebelumnya sudah pernah mereka dapatkan atau mereka dengar



		

		Kegiatan inti 



		Eksplorasi

		

		



		

		

		1.  Membimbing peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan topik/tema yang akan dipelajari 

		Guru membimbing siswa agar memahami materi pidato

		Terlihat usaha maksimal yang dilakukan guru untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa agar mereka dapat memahami materi dengan baik dan berharap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan



		

		

		2.  Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dari berbagai sumber belajar 

		Setelah memberikan penjelasan maka selanjutnya siswa ditugaskan untuk dapat membuat pidato berdasarkan langkah-langkah yang telah dipelajari.

		Guru ingin melihat sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan melalui p emberian tugas



		

		

		3.  Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, 

		Guru menggunakan metode bervariasai namun pembagian waktu yang kurang pas maka terlalu banyak menggunakan metode ceramah

		Guru hendaknya mampu memanfaatkan waktu sehingga tidak monoton pada penggunaan satu metode saja



		

		

		4.  Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

		Guru menciptakan suasana agar siswa mau mendiskusikan materi pidato dengan siswa lainnya

		Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sendiri dan mendiskusikan materipelajaran baik dengan guru maupun dengan teman merupakan tindakan yang dapat melatih siswa untuk dapat berpikir dengan sistematis



		

		

		5.  Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

		Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat sebuah pidato

		Guru memberikan waktu yang cukup panjang bagi siswa untuk dapat mengerjakan sendiri sebuah pidato



		

		

		6.  Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan 

		Guru memberikan penjelasan mengenai teknik dalam berpidato dan persiapan sebelum tampil di depan  kelas



		Guru membekali siswa bukan hanya bisa membuat pidato tetapi juga mengajarkan siswa bagaimana menyampaikan pidato di depan kelas



		

		

		Elaborasi

		

		



		

		

		1.  Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna

		Guru hanya menugaskan siswa untuk melihat contoh pidato di buku teks dan menuliskan pidato

		Guru kekurangan sumber belajar karena guru hanya memanfaatkan buku teks sebagai sumber informasi dalam penulisan atau pembuatan pidato



		

		

		2.  Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis 

		Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan















		Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang bertanya



		

		

		3.  Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, 

		Guru memberikan waktu 30 menit bagi siswa untuk  membuat pidato

		Waktu yang cukup panjang bagi siswa untuk dapat membuat sebuah pidato perpisahan



		

		

		4.  Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif 

		Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif

		



		

		

		5.  Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar 

		Guru memfasitasi siwa untuk berkompetisi dengan menugaskan siswa untuk membuat pidato sebagus-bagusnya dan dapat menampilkan di depan kelas dengan penampilan yang memuaskan

		Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan hasil pidatonya dan melakukan perbaikan jika terdapat beberapa bagian yang dirasa kurang tepat



		

		

		6.  Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok 

		Siswa diberi tugas untuk  membuat pidato perpisahan

		Siswa membuat pidato berdasarkan petunjuk-petunjuk ysng telah disampaikan guru



		

		

		7.  Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok 

		Guru memfasilitasi Siswa untuk dipersilahkan maju satu persatu menampilkan pidato yang telah dibuatnya

		Guru memberikan kesempatan kepada siswa maju ke depan kelas untuk mempertunjukkkan pidato yang telah dibuatnya sehinggga siswa bisa membandingkan hasil kerjanya dengan tema lainnya



		

		

		8.  Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan 

		Guru tidak memfasilitasi karena pembelajaran saat itu hanya menyajikan hasil kerja

		



		

		

		Konfirmasi 

		

		



		

		

		1.  Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik 



		Guru memberikan umpan balik terhadap penampilan siswa di depan kelas

		Umpan balik yang disampaikan guru memberikan semangat bagi siswa untuk menmpilkan yang lebih baik



		

		

		2.  Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber 

		Guru tidak memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi melalui berbagai sumber karena siswa hanya menggunakan satu buku cetak

		Hasil kerja siswa terbatas pada informasi yang didapatkan



		

		

		3.  Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan 



		Guru memberikan kesempatan kepada siswa merefleksi hasil kerja yang telah dilakukan

		Siswa bisa menilai sejauh mana hasill kerja yang telah mereka dapatkan



		

		

		4.  Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar 

		Guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna

		Dengan melakukan kegiatan membuat pidato untuk perpisahan berarti telah memberikan pengalaman terssendiri bagi siswa



		

		

		5.  Berfungsi sebagai nara sumber, pembimbing dan fasilitator bagi siswa 

		Guru bertindak bukan hanya sebagai narasumber namun juga membimbing siswa dalam membuat pidato dan membantu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami siswa



		Guru sudah melaksanakan perannya dengan sangat bagus



		

		

		6.  Memberi peluang dan waktu yang cukup bagi setiap peserta didik dalam kegiatan tutorial untuk menguasai materi pembelajaran 

		Saat menjelaskan materi pelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi dengan memberikan kesempatan siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami

		Guru selalu melibatkan sehubungan dengan penguasaan materi pelajaran



		3

		Penutup 



		1.  Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/ kesimpulan pelajaran 

		Setelah menampilkan pidato di depan kelas maka guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

		Dari pengambilan kesimpulan bersama ini akan terlihat siswa yang sudaah menguasai materi dengan siswa yang belum menguasai materi pelajaran



		

		

		2.  Bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

		Bersama dengan siswa guru melakukan refleksi tentang penampilan pidato yang baru saja dilakukan

		Memberikan penilaian kepada siswa agar siswa bisa memperbaiki penampilan pidato yang akan dating



		

		

		3.  Melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

		Guru telah melakukan penilaian saat satu persatu siswa yang maju di depan kelas untuk menampilkan pidato

		Memberikan kesempatan kepada guru untuk melihat hasil kerja siswa secara keseluruhan



		

		

		4.  Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

		Guru memberikan umpan balik atas penampilan yang telah dilakukan

		Membantu siswa memperbaiaki kesalahan yang dilakukan menjadikan siswa mengetahui apa yang harus mereka perbaiki untuk penampilan yan akan dating





		

		

		5.Melakukan perencanaan kegiatan tindak lanjut melalui pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas terstruktur baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik 

		Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum mendapatkan hasil maksimal untuk dapat mengulang kembali membuat pidato sedangkan siswa yang sudah mendapat hasil yang maksimal tidak perlu membuat lagi dan pidato tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian praktik bahasa Indonesia yaitu pidato









		Guru memberikan kesempatan siswa yang belum mendapatkan hasil maksimal untuk dapat membuat pidato di rumah sesuai dengan  petunjuk yang telah disampaikan



		

		

		6.  Memotivasi peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri 

		Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mempelajari cara penyampaian pidato agar waktu ujuan praktik mendapatkan nilai yang bagus

		Memberikan waktu kepada siswa untuk latihan menyampaikan pidato di rumah



		

		

		7.  Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

		Guru tidak menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan langsung menutup pelajaran pada hari itu

		guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempersiapkan diri belajar di rumah untuk materi pelajaran berikutnya





Bengkulu,    Maret  2013

   Observer

			



					      				     Sofia Anis					       				              A2A011124





Kisi-kisi Instrumen penelitian





		NO

		Komponen Pembelajaran

		Aspek yang Diamati



		1

		Tujuan Pembelajaran

		1. Siapa yang harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran

2. Hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai

3. Kondisi yang dapat menampilkan hasil belajar siswa

4. Standar minimal yang harus dicapai siswa



		2

		Materi Pelajaran

		1. Materi sesuai dengan kurikulum

2. Materi yang tepat untuk pencapaian tujuan pembelajaran

3. Materi yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata

4. Materi yang menarik

5. Materi yang sesuai dengan batas kemampuan peserta didik



		3

		Metode Pengajaran

		1. Metode yang digunakan dapat membantu guru dapat mencapai tujuan pembelajaran

2. Menggunakan berbagai macam metode

3. Metode yang tidak monoton



		4.

		Media

		1. Media yang digunakan dapat membantu guru mencapai tujuuan pembelajaran

2. Media bisa mewakili materi yang diajarkan

3. Media yang menarik bagi siswa

4. Guru dapat menggunakan media yang digunakan



		5

		Evaluasi

		1. Memiliki pedoman yang jelas dalam penilaian

2. Melakukan evaluasi yang objektif











(Silabus)









































































Lampiran	 3 	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

		Mata Pelajaran	: 	Bahasa Indonesia

		Kelas/Semester	: 	VI/II

		Pertemuan ke	: 	8

		Alokasi Waktu	: 	3 X 35 menit



A. Standar Kompetensi

Mengungkapkan pikiran dan informasi secara tertulis dalam bentuk naskah pidato dan  surat resmi



B. Kompetensi Dasar

Menyusun naskah pidato/sambutan (Perpisahan, ulang tahun, perayaan sekolah dll) dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaan.



C. Indikator

Kognitif Proses

1. Siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato

2. Menuliskan pokok-pokok isi pidato ke dalam beberap kalimat



Kognitif Produk

1. Siswa dapat menyusun naskah pidato

2. Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat



Psikomotor

Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat



	Afektif

a. Mengembangkan prilaku karakter, meliputi:

· Bekerja sama dengan baik

· Mengerti dan menghargai pendapat orang lain

· Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

b. Mengembangkan keterampilan sosial

c. Mampu berkomunikasi lisan



D. Tujuan Pembelajaran

Kognitif Proses

1. Melalaui naskah pidato siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato

2. Melalui diskusi menuliskan pokok-pokok isi pidato ke dalam beberapa kalimat.



Kognitif Produk

1. Melalui Penugasan siswa dapat menyusun naskah pidato

2. Melalui penugasan siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat.



Psikomotor

Siswa dapat membacakan teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat



Afektif

a. Mengembangkan Prilaku karakter, meliputi:

· Bekerja sama dengan baik

· Mengerti dan menghargai pendapat orang lain

· Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

b. Mengembangkan keterampilan social

c. Mampu berkomunikasi lisan



E. Materi Ajar

Menyusun naskah sambutan



F. Metode Pembelajaran

Ceramah, Demonstrasi dan Pemberian tugas



G. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan Awal (± 10 menit)

1. Guru Mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

2. Siswa berdoa

3. Guru mengabsen siswa

4. Menyiapkan media yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran

5. Guru melakukan apersepsi



Kegiatan Inti (± 85 menit)

1. Siswa memperagakan pembacaan pidato di depan kelas

2. Guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran

3. Siswa membentuk kelompok

4. Siswa mengerjakan LDS

5. Siswa diberikan  kesempatan bertanya bila ada penjelasan yang kurang dimengerti.

Kegiatan Penutup (±10 Menit)

1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi

3. Guru menutup pelajaran dengan pesan dan kesan yang baik



H.  Alat/bahan/Sumber Belajar

	1. Buku Sumber

	2. Naskah Pidato



I. 	Penilaian

	1. Tes secara lisan

	2. Tes secara tulisan





Mengetahui,

Kepala Sekolah SDN 03				Wali Kelas VI B





Dra. Hasana Eliza					Sukmawati, M. Pd

NIP 196407171984112001				NIP 197010261997032002











Lampiran  4

Hasil Wawancara



Peneliti	:  “Bagaimana Ibu menentukan tujuan pembelajaran?”

Guru	: “Dalam menentukan tujuan pembelajaran saya berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di silabus.”

Peneliti	: “Apakah Ibu mengalami kesulitan saat menentukan tujuan    pembelajaran?”

Guru	: “Ya, kadang-kadang saya mengalami kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Apalagi jika harus menentukan tujuan pembelajaran untuk siswa tunagrahita ringan. Karena menentukan tujuan pembelajaran bagi siswa tunagrahita ringan ini berbeda dengan cara menentukan tujuan pembelajaran siswa biasa.” 

Peneliti	: 	“Apa saja kesulitan yang ibu temukan dalam menentukan tujuan pembelajaran?”

Guru	:	“Sebenarnya kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran itu tidak terlalu menjadi persoalan besar dan kadang-kadangg bisa saya atasi.  Karena kesulitan itu tergantung pada materi yang akan disampaikan dan kemampuan anak. Biasanya disanalah saya menemukan kesulitannya. Saya pernah merumuskan pembelajaran sangat mudah, menurut saya siswa pasti akan mudah mencapai tujuan itu. Tetapi pada kenyataannya justru tujuan pembelajaran itu sangat sulit dicapai oleh siswa. Saya tidak tahu, apakah disaat itu siswa benar-benar tidak tertarik pada materi yang saya berikan. Namun terkadang materi yang saya anggap sulit untuk siswa justru dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seharusnya untuk sekolah inklusi ini setiap guru yang mengajar di kelas inklusi harus memiliki dua silabus dan dua RPP, karena anak yang biasa dengan anak inklusi memang harus dibedakan. Anak yang biasa KKMnya itu 68, untuk bahasa Indonesia ya, sedangkan KKM untuk anak inklusi itu hanya 58. Tetapi karena terlalu repot dan banyak yang harus dibuat. Maka saya sebagai guru hanya menggunakan silabus dan RPP untuk anak yang biasa. Untuk hasilnya tentu saja saya tidak terlalu memaksakan kepada anak inklusi ini. Soalnya mereka sudah mau belajar saja itu sudah baik.”

Peneliti	:	“Bagaimanan cara Ibu mengatasi kesulitan dlam menentukan tujuan pembelajaran?”

Guru	:	“begini ya, untuk mengatasi kesulitan saya dalam merumuskan tujuan pembelajaran biasanya saya harus merumus ulang indikator secara keseluruhan. Kemudian saya berikan lagi kepada siswa dilain kesempatan. Jika 30 % siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran maka pembelajaran itu saya anggap berhasil.”

Peneliti	:	“Kalau tadi Ibu berbicara mengenai tujuan pembelajaran, selanjutnya saya mau mengetahui bagaimana cara ibu menentukan materi yang akan diberikan kepada siswa?”

Guru	:	“Materi ya? Em……. Bagaimana ya… ya yang standar ajalah, saya menentukan materi tentu saja berdasarkan pembelajaran yang akan saya lakukan, patokannya hanya dengan melihat buku teks, karena buku itu sudah sesuai dengan silabus yang ada. Tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan silabus. Jadi saya hanya perlu melanjutkan pembelajaran sebelumnya.”

Peneliiti	:	“ Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menentukan materi yang sesuai dengan siswa?”

Guru	:	“o… kalau kesulitan pasti ada la, apalagi jika saya harus memilih materi yang akan digunakan untuk anak tunagrahita ringan yang ada di kelas VI B ini. Terkadang saya ini kesulitan menentukan mana yang sesuai dengan siswa atau yang tidak, soalnya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi siswa yang mana yang cepat memahami penjelasan atau pertanyaan saya maka dengan cepat pula akan menguasai apa yang menjadi indikatornya sedangkan siswa yang tidak memahami atau lambat memahamai maka akan tertinggal dari teman-teman yang lain. Apalagi anak-anak tunagrahita ringan. Tapi wajar saja kalau anak-anak tunagrahita ringan tidak dapat mengusai materi. Tapi yang tidak wajar ini anak-anak yang lain justru tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran”

Peneliti	:	“Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut, Bu?”

Guru	:	“Cara mengatasi kesulitan saya itu dengan memilih materi yang sedang-sedang saja, yang tidak terlalu susah ataupun tidak terlalu mudah. Pokoknya siswa umum bisa mencapai tujuan pembelajaran sedangkan anak tunagrahita dapat memahami materi walaupun hanya sebagian. Kalau masih juga siswa tidak memahami apa yang telah dipelajari maka saya akan mengadakan kegiatan remedial. Kegiatan remedial juga dilakukan untuk anak-anak tunagrahita.”

Peneliti	:	“Baiklah bu, itu tadi mengenai materi pembelajaran. Bagaimana dengan metode pembelajaran. Bagaimana cara Ibu menentukan metode pembelajaran?”

Guru	:	“Saya menentukan metode pembelajaran berdasarkan materi yang akan dipelajari, dengan melihat tujuan yang harus dicapai siswa. Jika sudah mengetahui keduanya baru saya merancang metode yang akan saya gunakan yang kira-kira dengan mudah dapat membimbing siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain itu saya juga menyesuaikan dengan potensi anak, kalau tidak seperti itu, takutnya metode yang saya gunakna akan terasa membosankan bagi siswa. Makanya saya bisa menggunakan metode yang biasa digunakan dalam mengajar saja. Pokoknya sesuai dengan standarlah, misalnya yang tidak pernah terlewati yaitu metode ceramah, karena ceramah ini sangat penting dan penentu dalam proses belajar mengajar, yang kedua yang biasa saya gunakan yaitu metode Tanya jawab. Ya, melalui Tanya jawab inni kita akan dengan mudah mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kalau siswa lebih banyak menjawab dan jawaban yang diberikan minimal mendekati benar, artinya siswa tersebut sudah  mulai mengerti  mengenai materi yang saya samapikan. Tetapi jika saya bertanya, tidak ada satupun yang bisa menjawab berarti siswa belum mengerti sama sekali mengenai materi pelajaran. Dan yang terakhir yang biasa saya gunakan untuk memberikan aktivitas kepada siswa maka saya menggunakan metode penugasan. Melalui metode penugasan ini saya bisa melihat kemampuan siswa perorang. Dari penugasan inilah akan terlihat, anak yang sudah mengerti atau belum mengerti mengenai materi pelajaran dan juga anak yang belum mengerti. Selain itu untuk menilai pekerjaan siswa saya juga menambahkan point kebersihan dan kerapian agar siswa tidak sembarangan dalam mengerjakan tugasnya. Itu semua dilihat dari tulisan dan buku yang mereka gunakan. Biasanya cara ini lebih ampuh dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Saya rasa itu saja.”

Peneliti	:	“Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran, Bu?”

Guru	:	“Kalau kesulitan saya rasa tidak juga ya, kadang-kadanglah. Tapi tidak keseringan juga. Tapii pernah menemukan kesulitan saat menentukan metode pembelajaran.”

Peneliti	:	“ Apa saja biasanya kesulitan yang kadang-kadang Ibu temukan dalam menentukan metode pembelajaran, Bu?”

Guru	:	“Kalau menentukan metode pembelajaran saya tidak terlalu sering menemukan kesulitan dalam menentukan dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran. Namun saat penerapan metode di dalam kelas terkadang tidak semua siswa bisa langsung memahami penjelasan yang saya lakukan khususnya siswa inklusi yang ada di kelas VI B ini. Oleh karena itu terkadang saya menggunakan satu metode pembelajaran yaitu ceramah lebih lama dari pada penggunaan metode lainnya. Tujuannya agar bisa menjelaskan materi dengan sejelas-jelasnya dan berharap siswa bisa memahami semua penjelasan saya. Dengan begitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. meskipun terkadang cara seperti itu menjadikan pembelajaran yang saya lakukan agak sedikit monoton. Tapi tidak apa-apa yang penting siswa mengerti mengenai materi ada saat pembelajaran berlangsung.”

Peneliti	:	“ Jadi bagaimana Ibu mengatasi kesulitan yang Ibu alami, Bu?”

Guru	:	“ Untuk mengatasai permasalahan yang berhubungan dengan metode ini kadang-kadang saya hanya mengutamakan metode yang kira-kira langsung nyambung kepada siswa meskipun metode yang saya gunakan tidak bervariasai. Yang penting tujuan saya bahwa siswa dapat memahami apa yang saya jelaskan.“

Peneliti	:	“o, jadi seperti itu ya Bu, berarti guru yang mengajar di kelas Inklusi ini benar-benar dituntut untuk bisa menggunakan keterampilan mengajar sebaik-baiknya. Agar siswa inklusi bisa mendapatkan hasil yang sama dengan siswa normal lainnya.”

Guru	:	“Ya, begitulah kira-kira.”

Peneliti	:	“Bu, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai metode pembelajaran, kalau media pelajaran, bagaimana cara Ibu menentukan media yang tepat untuk melakukan pengajaran?” 

Guru	:	“Saya rasa hampir sama ya, antara tujuan pembelajaran, materi dan metode pembelajaran. Media pembelajaran juga seperti itu. Cara saya menentukan media yang tepat untuk pengajaran yaitu dengan melihat materi yang akan diajarkan kepada siswa. Dari materi tersebut kita akan mengetahui tujuan apa yang harus dicapai. Untuk  mencapai tujuan pembelajaran itu saya menentukan  media yang sesuai. Jika materi pelajarannya mudah dipahami siswa, untuk apa saya menggunakan media pengajaran, iya kan? Malah nanti akan membuat siswa tambah bingung saja. Tetapi jika materi pelajaran sulit untuk dipahami siswa maka saya akan menggukan media pengajaran dan Saya mengusahakan agar media yang dipilih dapat saya gunakan dengan mudah sesuai kemampuan saya. Minimal la, papan tulis yang selalu tersedia. Namun pemilihan media yang saya tentukan ya harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Jujur saja ya, jika harus membuat media pengajaran sendiri sepertinya agak susah karena saya sendiri tidak sempat untuk membuat media pembelajaran.” 

Peneliti	:	“Dari jawaban yang Ibu berikan, sepertinya ibu tidak mengalami kesulitan dalam menentukan media pembelajaran. Apakah benar seperti itu, Bu?”

Guru	:	“Ya,  kalau perkara memillih media saya tidak mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut  justru muncul saat media yang ditentukan tidak tersedia di sekolah. Sehingga saya memutuskan pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan media. Tetapi siswa bisa memahami materi meskipun tidak menggunakan media pembelajaran.”

Peneliti	:	“O, berarti Ibu sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam memilih media pengajaran. Kesulitan Ibu hanya saat media yang Ibu pilih justru tidak tersedia di sekolah. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut Bu?”

Guru	:	“Ya, paling-paling saya tidak menggunakan media pembelajaran. Itu tadi, untungnya saya mengajar di kelas VI ini, siswa itu lebih banyak ke praktiknya, atau pembahasan soal-soal jadi memang media dirasa kurang efektif digunakan mendekati siswa-siswa saya ini ujian.”

Peneliti	:	“O, begitu…”

Guru	:	“Ya kurang lebih seperti itulah.”

Peneliti	:	“Ini yang terakhir Bu, ini mengenai evaluasi. Bagaimana cara Ibu melakukan evaluasi atau penilaian secara tepat setelah pengajaran?”

Guru	:	“Saya melakukan evaluasi ataupun penilaian dengan cara melihat dan mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Biasanya dengan penggunaan skor atau penilaian hanya dengan baik, cukup, rapi dan bersih. Namun semua itu disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jika materinya hanya menulis tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan maka hanya memberikan evaluasi dari segi tulisan, kerapian dan kebersihan saja. Tetapi jika materi berupa soal-soal maka evaluasi berdasarkan skor yang didapat siswa. Seperti itu.”

Peneliti	:	“O, jadi melihat materinya, baru bisa Ibu bisa menentukan cara melakukan penilaian. Apak Ibu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian in Bu?”

Guru	:	“Ya, memang kadang-kadang saya menemukan kesulitan saat melakukan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran.”  

Peneliti	:	“Bisa Ibu sebutkan apa saja kesulitan yang Ibu temukan dalam melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian?”

Guru	:	“Bisa, Kesulitannya pada kemampuan siswa yang berbeda-beda, apalagi jika penilaian ini bukan berdasarkan skor tetapi hanya penilaian berdasarkan pendapat saya, misalnya baik, cukup, rapi, bersih dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya begini, jika evaluasi yang saya lakukan pada soal-soal latihan saya akan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap soal-soal berupa esai. Kalau soal pilihan gandakan mudah, berapa benar itulah nilainya. Tapi kalau soal esai ini membingungkan bagi saya. Ini maaf ya terkadang saya harus menyamaratakan jawaban siswa. Jika tidak seperti yang saya katakan maka nilainya salah atau setengah. Lebih repot karena membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Setiap jawaban siswa dipahami satu persatu. Kalau ada menyinggung sedikit sudah bisa dibenarkan tetapi jika tidak maka akan disalahkan. Ya, beginilah repotnya kalau kita menjadi guru ini.Tapi untuk materi pidato ini saya bingung, jika harus menggunakan skor itu, nilai berapa yang harus saya berikan. Jika harus sesuai betul dengan aturannya maka siswa akan mendapatkan nilai yang kecil. Maka saya biasanya memberikan nilai paling kecil 50 dan yang tertinggi seratus. Tidak ada nilai di bawah 50. Nah, bingung kan? Tapi begitulah kesulitannya. Misalnya kalau anak A penampilannya bagus, suaranya bagus, isi pidato bagus, saya bingung memberikan skornya itu, harus 100, 90, 80, 70, 60, atau 50. Itulah kira-kira permasalahan dalam melakukan evaluasi penilaian ini. Makanya saya selalu kesulitan dalam menentukan skor untuk siswa ini.”

Peneliti	:	“Iya Bu, seorang guru ini memang berat kerjanya apalagi tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak. Tapi pekerjaan ini sungguh mulia. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan yang Ibu temukan tadi Bu?”

Guru	:	“Biasanya saya itu banyak memberikan siswa soal-soal pilihan ganda. Karena kalau diberikan soal-soal esai terlalu lama siswa mengerjakan dan saya melakukan penilaian juga membutuhkan waktu lebih. Kalau materinya seperti pidato ini ya mau tidak mau saya benar-benar harus memperhatikan siswa satu persatu agar skor yang saya berikan tidak keliru.”

Peneliti	:	“Jadi dapat disimpulkan bahwa guru berkuasa penuh terhadap pembelajaran di kelas ya Bu? Muai dari tujuan hingga kegiatan evaluasi semuanya harus dilakukan sebaik mungkin.”

Guru	:	“Iya, Berkuasa dan bertanggung jawab, apa lagi ini adalah kelas VI penentu lulus atau tidak. Beban ini diserahkan kepada wali kelas. Jika siswa tidak lulus yang petama sekali disalahkan adalah guru wali kelasnya.”

Peneliti	:	“Iyalah kalau begitu Bu, semoga anak-anak kelas VI nanti bisa lulus 100% dengan nilai yang memuaskan agar mudah mencari sekolah. Dan hasil kerja keras Ibu selama ini tidak sia-sia. Terimakasih Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di kelas Ibu dan Ibu sudah bersedia menjadi responden saya.”

Guru	:	“Ya sama-sama. Saya juga senang jika sekolah kami ini di jadikan tempat penelitian. Tentu banyak penemuan-penemuan baru yang bisa saya gunakan nantinya untuk memperbaiki pengajaran di sekolah ini. Apalagi pengajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini.”





















(SK SEKOLAH INKLUSI)













































Lampiran 	7	Data Guru SD Negeri 3 Kota Bengkulu



DATA GURU SD NEGERI 3 KOTA BENGKULU



		NO

		GURU

		Pendidikan sesuai Tugas Mengajar

		Pendidikan Tidak Sesuai Tugas Mengajar

		TOTAL



		

		

		D1/D2

		D3/SM

		S1/D4

		S2/S3

		JML

		D1/D2

		D3/SM

		S1/D4

		S2/S3

		JML

		



		1

		B. INDONESIA

		-

		-

		1

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		2

		MATEMATIKA

		-

		-

		1

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		3

		IPA

		-

		-

		1

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		4

		IPS

		-

		-

		-

		-

		-

		2

		-

		-

		-

		2

		2



		5

		PEND. AGAMA ISLAM

		1

		-

		-

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		6

		PPKN

		-

		-

		1

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		7

		PENJAS

		2

		-

		-

		-

		2

		-

		-

		-

		-

		-

		2



		8

		SENI BUDAYA

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		9

		BAHASA INGGRIS

		-

		-

		2

		-

		2

		-

		-

		-

		-

		-

		2



		10

		TIK

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		11

		BK/BP

		1

		-

		-

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		-

		1



		12

		LAINNYA: GURU KELAS

		7

		-

		2

		-

		9

		-

		-

		-

		-

		-

		9



		JUMLAH

		10

		-

		7

		-

		17

		-

		-

		-

		1

		3

		14













FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 	1	Papan Nama SD Negeri 3 Kota Bengkulu sebagai Sekolah Penyelenggara Inklusi
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Foto	2	Siswa Inklusi kelas VI B SD Negeri 3 Kota Bengkulu
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Foto	3	Guru Memberikan Bimbingan kepada Siswa



[image: ]





[image: ]









Foto	4	Siswa Bertanya kepada Guru di depan Kelas
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Foto	5	Peneliti Mewawancarai Guru Bahasa Indonesia
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(SURAT PENELITIAN DARI FKIP)













































(SURAT PENELITIAN DARI DIKNAS)













































(SURAT PENELITIAN DARI SEKOLAH)
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