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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Proses pembelajaran pada penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pola permainan ritmis dan proses pembuatan 

thethek. Tahap pelaksanaan dilaksanakan selama 7 kali pertemuan berupa 

pembuatan instrumen thethek pada pertemuan pertama, pembelajaran pola 

ritmis pada pertemuan kedua sampai keempat, pembelajaran jenis pola ritmis 

pada pertemuan kelima, menyanyikan lagu suwe ora jamu dan siswa membuat 

pola ritmis dalam 4 ketuk pada pertemuan keenam, yang terakhir siswa 

membuat pola ritmis dalam 8 birama  pada pertemuan terakhir. 

Dari seluruh proses pembelajaran tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa siswa SMPN 5 Sudimoro mampu untuk membuat instrumen thethek, 

menirukan dan memainkan pola ritmis, memahami jenis- jenis ritmis, mampu 

menyanyikan lagu suwe ora jamu dengan memainkan instrumen thethek, 

mampu untuk membuat pola ritmis sendiri dalam 4 ketuk dan mampu untuk 

membuat pola ritmis sendiri dalam 8 birama. Dengan begitu maka instrumen 

thethek dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran 

seni budaya siswa kelas 8 sebagai instrumen musik untuk melaksanakan 

kegiatan praktik musik.
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B. Saran 

Jika ditinjau dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disarankan bahwa  

1. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan melaksanakan latihan musik  berupa instrumen 

tradisonal ritmis maupun nada. Dengan begitu kemampuan dan 

pemahaman siswa dalam praktik musik dapat ditingkatkan. 

2. Bagi Pengajar 

Mengingat guru tidak berlatar belakang musik diharapkan agar guru 

melakukan pelatihan dan pendalaman materi yang digunakan 

sebagai bahan ajar khususnya praktik untuk siswa kelas 8 SMPN 5 

Sudimoro. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan menyediakan fasilitas musik yang memadai 

untuk melaksanakan  pembelajaran musik agar proses pembelajaran 

praktik musik dapat berjalan dengan baik. 
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