
 

 
 

KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYAH PADA MATA KULIAH PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN K ESEHATAN DI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

 

NURWASILAH 

NIM: 20800117047 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 

 



 

ii 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini: 

 Nama           : Nurwasilah 

NIM           : 20800117047 

Tempat/tgl. Lahir : Doro O’o/ 30 Oktober 1999 

Jurusan       : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas       : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat        : Samata-Gowa 

Judul  : Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar 

adalah asli karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti karya ini 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, baik sebagian 

atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal 

dengan sanksi hukum yang berlaku. 

 

Samata,      Oktober 2021 

Penyusun, 

Nurwasilah 

 

NIM: 20800117047 

 



 

 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

KATA PENGANTAR  

                                

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh…  

Alhamdulillahirabbil’aalamin, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, 

Sang Maha Arsitek sejati yang menegakkan langit tanpa tiang, yang melimpahkan 

kebutuhan mengabulkan keinginan, karena dengan izin-Nya jualah maka skripsi 

ini dapat diselesaikan, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Semoga 

salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih-Nya, Baginda 

Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang 

senantiasa istiqomah untuk mencari ridho-Nya hingga di akhir zaman. Aamiin. 

Skripsi dengan judul “Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah pada Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan  Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 

mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diwujudkan. 

Ayahanda terhormat Hirisalah dan Ibunda tercinta Nuhrah yang telah 

membesarkan dan mendidik penulis dengan memotivasi penulis untuk berbuat 

dan menambah ilmu, juga memberikan dorongan moral maupun material serta 

atas doanya yang tulus buat penulis. Demikian pula untuk kakak-kakakku beserta 

keluarga besar lainnya sesungguhnya tiada kata yang mampu mengungkapkan 

rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang kalian berikan 

selama penulis menempuh pendidikan.     



 

 

v 
 

 Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-

dalamnya, penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Alauddin 

Makassar, Dr. H. Wahyudin, M.Hum. selaku Wakil Rektor II UIN 

Alauddin Makassar,  Prof. Dr. H. Andi Darussalam, M.Ag. selaku Wakil 

Rektor III UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Kamaluddin, M.Ag. selaku 

Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang 

diberikan selama menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar.  

2. Dr. H. Marjuni, M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

beserta Dr. M. Shabir U., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, Dr. M. Rusdin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Iliyas, M.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan 

III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atas segala fasilitas yang diberikan 

dan senantiasa memberikan dorongan, dan bimbingan kepada penulis.  

3. Dr. Usman, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Rosdiana, M.Pd.I. selaku ketua jurusan 

dan sekretaris jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa 

memberikan dorongan, bimbingan, semangat, dan nasehat kepada penulis 

untuk penyusun skripsi ini.  

4. Dr. Hj. Ulfiani Rahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Immawati 

Nur Aisyah Rivai, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, yang dengan tulus 

ikhlas meluangkan waktunya memberikan petunjuk, bimbingan, arahan 

dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 



 

 

vi 
 

5. Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. selaku penguji 1 dan Muh. Anwar HM., S.Ag., 

M.Pd. selaku penguji II, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji 

dan mengarahkan kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Para dosen Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala 

bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama di bangku 

kuliah.  

7. Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Perpustakaan 

UIN Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang telah menyediakan 

fasilitas buku sebagai pedoman bagi penulis untuk penulisan skripsi ini. 

8. Teman-teman Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

khususnya angkatan 2017 yang selalu memberi semangat, masukan, dan 

solusi selama menyusun skripsi ini. 

9. Kepada kakak-kakak saya Nurjanah, Evi Nurhidayatullah, Wan Azizah, 

dan Novalia. Terima kasih karena telah setia menemani penulis dalam 

mengerjakan dan mengurus segala sesuatu mengenai skripsi ini. 

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis 

selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar. Akhirnya tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan semuanya 

hanya milik Allah swt, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna 

penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh 

keterbukaan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakkaatuh. 

Samata,     Oktober 2021 

        Penulis 

                                                                                     



 

 

vii 
 

Nurwasilah          
NIM: 20800117047 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ............................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................................iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ............ ix 

ABSTRAK ........................................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ......................................................... 8 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 

D. Kajian Pustaka .............................................................................................. 9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................... 13 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ....................................................................... 15 

A. Kesulitan Belajar ........................................................................................ 15 

B. Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ..................... 23 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 31 

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian ...................................................... 31 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................ 32 

C. Sumber Data ............................................................................................... 32 

D. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 33 

E. Instrumen Penelitian................................................................................... 35 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ...................................................... 36 

G. Pengujian dan Keabsahan Data Penelitian ................................................. 38 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 41 

A. Gambaran Umum Program Studi Prodi PGMI .......................................... 41 

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .............................................................. 49 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 61 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 61 



 

 

viii 
 

B. Implikasi Penelitian .................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 63 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 65 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 
 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif A tidak dilambangkan ا

 Ba B Bc ب

 Ta T Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha K ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin S es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u وَ 

Contoh : 

يْفَ    kaifa : ك 

 haula : ھ وْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ ى...  ... ا|َ
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 ى
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 

 وَ 
Dammah dan wau U u dan garis di atas 

Contoh  

اتَ   mata :م 

م ىَ ر  : rama 

ق يْلََْ : qila 

وْتَ َ ي م  : yamutu  

4. Tā’ marbūṫah 
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Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلَ َ اْلأ طْف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ل ة ََ الْف اَض  َيْن ةَ  د  ا لْم  : al-madinah al-fadilah 

ة كْم   al-hikmah :        ا لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  

transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

يْن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ة َ  al-falsafah :ا لْف لْس 

 al-biladu :ا لْب لا دَ 

7. Hamzah  
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Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ َ أ م  : umirtu 

2. Hamzah tengah 

وْنَ   ta’ muruna :ت أمْ ر 

3. Hamzah akhir 

يْءَ   syai’un :ش 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ يْن  د  Dinullahالَّلهب ا billah 
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Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََھ مَْ ة َالََّّ حْم   Hum fi rahmatillahف يَْر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 

bukan huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

     Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
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ABSTRAK 

 

Nama  :   Nurwasilah 

NIM  :   20800117047 

Jurusan  :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul : Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bentuk kesulitan belajar 

mahasiswa PGMI A semester 8 pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 2) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 

8 pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan pedagogik dan sosiologi. Penelitian 

ini dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar dan 

responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa PGMI A Semester 8 dengan 

jumlah 14 orang. Data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi 

dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) bentuk kesulitan belajar pada 

mata kuliah Pembelajaran PJOK mahasiswa PGMI A semester 8 adalah sulit 

mempraktekkan materi yang banyak tahapan serta teknik-tekniknya. 2) Faktor-

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 8 pada 

mata kuliah Pembelajaran PJOK ada dua yaitu faktor internal seperti kesehatan 

yang terganggu, kurangnya minat dalam  belajar, tidak adanya bakat sesuai 

dengan materi yang disajikan, tubuh yang mudah kelelahan serta timbulnya rasa 

bosan mengikuti pelajaran dan faktor eksternal seperti keadaan ekonomi keluarga 

kurang stabil, serta alat pelajaran/peraga yang terbatas. 

Implikasi dari peneltian ini adalah: 1) Bagi Mahasiswa, terkhusus 

mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN alauddin Makassar 

sebaiknya meningkatkan motivasi untuk giat belajar dan memperhatikan pelajaran 

yang disampaikan oleh dosen, agar lebih memahami materi Pembelajaran PJOK. 

Mahasiswa juga sebaiknya membentuk kelompok belajar dilingkungan tempat 

tinggal agar dapat berdiskusi dan belajar secara bersama-sama untuk 

menyelesaikan kesulitan belajar Pembelajaran PJOK. 2) Pihak Universitas serta 

orang-orang yang terlibat di dalamnya agar selalu memotivasi mahasiswa untuk 

senantiasa semangat dalam belajar, lebih teliti lagi dalam memilih metode 
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pengajaran, mampu mengetahui apa yang menjadi kesulitan belajar mahasiswa 

serta mencarikan solusi terbaik untuk masalah tersebut.  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia dapat mengubah pemberdayaan kearah yang lebih 

baik. Dalam pendidikan terdapat proses belajar yang diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkain kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan meniru dan lain-lain. Menurut UU No. 20 

Tahun 2003, Pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: 

“Yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”.

2
 

Dalam QS al-Mujadilah/58: 11 Allah swt menyebutkan: 

                     

                       
                    

 

                                                             
1
Muhammad Chairad, “Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah 

Anatomi di Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi” Vol IX, No 2. (Desember 

2018), h. 25. 

2
Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan  Suatu 

Pendekatan Komprehensif (Bandung: Rosda, 2009), h. 38. 



2 
 

 
 

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan kepadamu: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajatdi antaramu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”

3
 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap orang yang beriman 

wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun dunia. Hendaknya 

dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam 

menuntut ilmu, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan akhirat 

bagi siapa saja yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan. Orang yang 

beriman dan berilmu, berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau 

hanya berilmu saja. Allah swt senantiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun 

apa yang ada di dalam hati hamba-Nya. 

Dalam kurikulum pendidikan jasmani di Sekolah dasar 2004 (2003: 1-2) 

disebutkan bahwa, Pendidikan  Jasmani merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromoskuler, perseptual, kognitif, 

sosial dan emosional lebih jauh ditegaskan bahwa, pendidikan jasmani merupakan 

bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang memfokuskan 

pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan 

berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan 

moral melalui aktivitas jasmani. 

Dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani 

adalah sangat penting, yakni memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

                                                             
3
Depertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Al-Jumana Ali, 2005), 

h.543. 
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langsung dalam aneka pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, 

sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Tidak ada 

pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada pendidikan 

yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, karena gerak sebagai aktivitas 

jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang 

secara alamiah berkembang searah dengan perkembangan zaman. Pendidikan 

jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan 

motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai 

(sikap, mental. Emosional, spiritual, sosial) serta pembiasan pola hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. 

Conny R. Semiawan berpendapat bahwa perguruan tinggi merupakan 

lembaga pendidikan formal yang bertugas untuk mempersiapkan mahasiswa 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena peranan perguruan tinggi 

sebagai kendaraan untuk mencapai terwujudnya manusia yang unggul, yaitu 

pengembangan sumber daya manusia yang terfokus pada keterampilan sikap dan 

kemampuan produktif ketenagakerjaan dan perkembangan yang mengarah pada 

terwujudnya kemampuan manusia.
4
 Untuk itu, pengembangan mahasiswa di 

perguruan tinggi dilakukan melalui jalur intrakurikuler dan jalur ekstrakurikuler 

dalam upayanya mencapai tujuan pendidikan nasional. kedua jalur tersebut 

merupakan kegiatan yang diikui oleh para mahasiswa selama mengikuti proses 

pendidikan di perguruan tinggi. Tujuannya agar mahasiswa nantinya memiliki 

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

                                                             
4
Sukadiyanto, “Peranan Mata kuliah Pendidikan Jasmani di Perguruan Tinggi”,  Jurnal 

Cakrawala Pendidikan, (November 2008), No. 3, h. 307. 
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mencerdaskan kehidupan bangsa.
5
 Selain itu prinsip penyelenggaraan pendidikan 

dalam pasal 4 ayat 5 menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan 

dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap 

warga masyarakat.
6
 Tidak hanya berfokus pada budaya literasi, pendidikan juga 

harus menyentuh tiga aspek yang biasa kita kenal dengan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Kemudian pendidikan juga harus rata menyentuh tiga rana itu 

agar tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa terealisasi dengan baik. Dari ketiga 

aspek tentu masing-masing memiliki fokus mata pelajarannya seperti contoh mata 

pelajaran umum berfokus membangun aspek kognitifnya, mata pelajaran agama 

atau budaya membangun aspek afektifnya, dan untuk mata pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan membangun aspek psikomotoriknya, terlepas dari 

semua mata pelajaran atau pembelajaran pasti mencakup tiga aspek tersebut yang 

perlu dikuasai oleh peserta didik maupun mahasiswa. Dari beberapa penjelasan 

singkat terkait pendidikan secara umum ini, peneliti tertarik untuk membahas 

bagaimana pendidikan menyentuh rana psikomotorik atau pengetahuan terhadap 

mata pelajaran atau pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

terkhusus pada kesulitan belajar dari mahasiswa pada saat pembelajaran itu 

dilaksanakan.  

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 

dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu mulai dari SD, 

SMP, hingga SMA/SMK. Pendidikan jasmani adalah satu-satunya mata pelajaran 

di sekolah di mana anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan 

motorik dan mendapatkan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam berbagai 

aktifitas fisik. Pendidikan dalam pendidikan jasmnai itu adalah mempromosikan 

                                                             
5
M. Sukardjo dan Ukim Komaruddin, Landasan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2009),   
6
Kemendiknas, UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Jakarta: Redaksi Sinar 

Grafika, 2003), h. 1 bab III, pasal 4. 
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kompetensi keterampilan motorik dan pertumbuhan pengetahuan yang 

berkelanjutan yang dapat berkontribusi dalam misi pendidikan di sekolah 

sehingga memberikan pendekatan seimbang dalam mendidik anak secara 

menyeluruh dan konsisten.
7
 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis,  keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan 

pengenalan lingkungan bersih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Struktur belajar dalam pendidikan jasmani 

berkaitan dengan bagaimana siswa belajar di dalam pendidikan jasmani berkaitan 

dengan bagaimana siswa belajar mencapai tujuan pendidikan dengan 

menggunakan medium aktivitas fisik. Perilaku-perilaku belajar para siswa 

merupakan matriks konstruk psikologis dan fisiologis, terdapatnya segi-segi 

keunikan memberi konsekuensi terhadap pemilihan alternatif dan gaya yang 

unik.
8
  

Namun, di masa pandemi sekarang terjadi perubahan dalam proses belajar 

maupun mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan karena sejatinya 

pendidikan jasmani dilakukan secara offline sebab materi-materi di dalamnya 

memerlukan penjelasan dan praktek langsung dari guru dan dosen, akan tetapi 

pada saat sekarang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diharuskan dalam 

proses pembelajarannya dilakukan secara online. Hal ini membuat munculnya 

kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik seperti materi-materi yang 

                                                             
7
Pinton Setya Mustafa, “Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga”. Pengembangan 

Buku Ajar Pengeajaran Remedial Dalam Pendidikan Jasmani Untuk Makhasiswa S1 Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Malang. Vol 19, No 1, (Juni 2020), h. 2.  
8
Kusmiyati, “Diagnosis Kesulitan Komponen Utama Keterampilan Mengajar Pendidikan 

Jasmani pada Mahasiswa STKIP Darussalam Cilacap” (Jurnal Pendidikan Olahraga Vol. 3, No. 

1, 2017) h. 2. 
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dijelaskan serta dipraktekkan menjadi kurang atau sulit untuk dikuasai,  dipahami, 

dan dipraktekkan. 

 Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar. Kadang-kandang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat 

cepat menangkap apa yang di pelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam hal 

semangat terkadang semangatnya tinggi tetapi terkadang juga sulit untuk 

konsentrasi. Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual 

ini pulalah yag menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak 

didik. Dalam keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.
9
 

Belajar yaitu masalah setiap orang. Hampir semua kecakapan, 

keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap manusia dibentuk, 

dimodifikasi, dan dapat dikembangkan dengan adanya proses belajar. 

Perkembangan tersebut akan berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya 

tergantung faktor yang mendukung dan yang menghambat, serta seberapa besar 

dukungan dan hambatan tersebut terjadi pada diri seseorang. Ada mahasiswa yang 

dapat mencapainya tanpa kesulitan, namun tidak sedikit mahasiswa mengalami 

banyak kesulitan. Kita sering menemukan beberapa masalah pada mahasiswa, 

seperti malas, mudah putus asa, acuh tak acuh disertai sikap menentang dosen 

merupakan bagian dari masalah belajar mahasiswa.  

Setiap mahasiswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang 

untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan 

sehari-hari tampak jelas bahwa mahasiswa memiliki perbedaan dalam hal 

kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara mahasiswa yang satu 

                                                             
9
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Cet. I; Jakarta: 1991), h. 74.  
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dengan mahasiswa lainnya. Perbedaan tersebut mempengaruhi aktivitas belajar 

mahasiswa terlebih lagi pada masa pandemi sekarang.
10

 

Kondisi yang terjadi berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan 

beberapa responden yang mengalami kesulitan belajar pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) adalah kurangnya pemahaman materi 

dan sulitnya mempraktekkan teknik-teknik dari beberapa cabang olahraga, 

kurangnya minat dalam hal berolahraga menjadi hambatan/kendala, keterbatasan 

sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran, kesulitan mencari bahan 

ajar PJOK, sehingga beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses 

belajar mata kuliah PJOK pada masa pandemi sekarang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah pada Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10
Dalyono, Psikologi Pendidikan Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.299. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: Kesulitan Belajar 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Kesulitan belajar Mahasiswa 

PGMI A semester 8 pada 

Mata Kuliah Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

Bentuk kesulitan belajar Mahasiswa PGMI 

A  semester 8 pada Mata Kuliah Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 

Mahasiswa PGMI A semester 8 pada Mata 

Kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 8 pada 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa PGMI A 

semester 8 pada Pembelajaran Pendiikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk 

mengkaji teori-teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan 

diteliti sebagai dasar peneliti untuk menyelesaiakan masalah penelitiannya dengan 

mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relavan.  

Muhammad Chairad dalam Jurnalnya “Analisis Kesulitan Belajar 

Mahasiswa pada Mata Kuliah Anatomi di Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan 

dan Rekreasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Anatomi di Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan 

dan Rekreasi Universitas Negeri Medan. Subjek dalam penelitian ini merupakan 

mahasiswa semester I di Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

Universitas Negeri Medan tahun akademik 2018/2019 dengan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian berupa soal tes diagnostik dan 

wawancara dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif 

model Miles dan Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh adalah mahasiswa 

mengalami kesulitan belajar mata kuliah Anatomi dalam hal menghafal tata letak 

dan nama latin seluruh tulang yang ada di tubuh manusia.
11

 

Gusti Ngurah Arya Yudaparmita dalam Jurnalnya “Identifikasi Kesulitan 

Belajar Senam Lantai Guling Belakang pada Mahasiswa PGSD STAHN Mpu 

Kuturan Singaraja”, penelitian ini bertujuang untuk mengetahui tingkat kesulitan 

mahasiswa PGSD STAHN Mpu Kuturan Singaraja dalam pembelajaran 

Penjasorkes materi senam lantai guling belakang dengan metode penelitian 

deskripsi kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD 

semester IV A1 STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan jumlah subyek 16 orang 

                                                             
11

Muhammad Chairad, “Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah 

Anatomi di Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi”,  Vol 9, No 2. (Desember 
2018), h. 25. 
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mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, teknik analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Hasil 

penelitian diketahui tingkat kesulitan belajar senam lantai guling belakang 

mahasiswa PGSD semester IV A1 STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan 

kategori data faktor internal 1 orang (6,2%) kategori sangat tinggi, 1 orang (6,2%) 

kategori tinggi, 6 orang (37,4%) kategori sedang, 7 orang (43,8%) kategori rendah 

dan 1 orang (6,2%) kategori sangat rendah. Sedangkan kategori data faktor 

eksternal 5 orang (31,2%) kategori tinggi, 7 orang (31,2%) kategori sedang, 3 

orang (18,8%) kategori rendah, 1 orang (6,2%) kategori sangat rendah dan tidak 

ada mahasiswa yang kesulitan belajar faktor eksternal kategori sangat tinggi.
12

 

Nur Rohmah Muktiani dalam Jurnalnya “Kesulitan Belajar dalam 

Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Gerak Pencak Silat pada Mahasiswa PJKR di 

FIK UNY”, penelitian ini bertujuan untuk faktor-faktor kesulitan belajar dalam 

dalam pembelajaran dasar gerak pencak silat pada mahasiswa PJKR FIK UNY. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survey 

dengan instrumen penelitian berupa angket dan Validitas instrumen berdasarkan 

validitas kontruksi. Subyek penelitian adalah mahasiswa prodi PJKR sebanyak 

103 orang dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dalam 

bentuk persentase. Hasil penelitian ini diketahui bahwa mahasiswa yang merasa 

kesulitan belajar bersumber dari 4 faktor yaitu; (1) bersumber dari faktor materi 

tentang peraturan pertandingan (63,10%) dan jurus baku (50,63%), (2) bersumber 

dari faktor diri sendiri (27,53%), karena tidak memiliki keterampilan awal, 

(57,28%) tidak terampil berbahasa/komunikasi, (3) bersumber dari faktor dosen 

(12,06%), kurang interaksi (23,30%), tugas pembelajaran (16,50%) dan (4) 

                                                             
12

Gusti Ngurah Arya Yudaparmita, “Identifikasi Kesulitan Belajar Senam Lantai Guling 

Belakang pada Mahasiswa PGSD STAHN Mpu Kuturan Singaraja”, Vol 1, No. 9, 2020, h. 38. 



11 
 

 
 

bersumber dari faktor lingkungan (9,78%), alat (46,60%), serta tempat 

(33,00%).
13

  

Kusmiyati dalam Jurnalnya “Diagnosis Kesulitan Komponen Utama 

Keterampilan Mengajar Pendidikan Jasmani pada Mahasiswa STKIP Darussalam 

Cilacap”, penelitian ini bertujuan untuk memetakkan kesulitan dalam penguasaan 

komponen-komponen keterampilan mengajar pendidikan jasmani pada mahasiswa 

Prodi PJKR STKIP Darussalam Cilacap Tahun 2016, khususnya mengacu pada 

analisis persepsi dan tanggapan mahasiswa selama mengikuti matakuliah Strategi 

Pembelajaran Penjas dengan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian 

adalah seluruh Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi (PJKR) 

tahun 2016 Semester III yang baru saja selesai menempuh mata kuliah Strategi 

Pembelajaran Penjas. Data penelitian dikumpul dengan memanfaatkan instrumen 

penelitian yang berupa angket, dan analisis data dilakukan dengan menempuh 

teknik statistika deskriptif. Hasil penelitiannya: (1) penyusunan rencana 

pembelajaran, cenderung berimbang antara yang menganggap sulit dan mudah, 

(2) 55,6% responden menganggap menyusun urutan pelaksanaan pembelajaran 

mudah dilakukan, (3) rencana evaluasi 38,9% responden menganggap mudah 

dikuasai, 29,6% responden berada pada posisi ragu-ragu, (4) membuka dan 

menutup pelajaran mudah di kuasai berdasarkan tanggapan, (5) 75,9% responden 

menganggap memimpin pemanasan mudah dikuasai, (6) 79,6% responden 

menganggap memberi umpan balik sulit dikuasai, (7) 74,1% responden 

menganggap memilih dan menetapkan metode atau gaya mengajar sulit dikuasai, 

(8) 70,4% responden menganggap membuat variasi sulit dikuasai, (9) 72,2% 
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Nur Rohmah Muktiani, “kesulitan Belajar dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar 

gerak Pencat Silat pada Mahasiswa PJKR di FIK UNY”, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana 

UNNES, 2019, h. 235. 
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responden menganggap melakukan evaluasi sesuai yang responen anggap sulit 

dikuasai.
14

 

Ari Utami Rahmanudin dalam Skripsinya “Identifikasi Tingkat Kesulitan 

Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Wates”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kesulitan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Wates. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei, teknik pengumpulan 

data menggunakan kuisioner, instrumen penelitian diadopsi dari Ickhan (2013) 

yang tingkat validitas sebesar 0,675 dan reabilitas sebesar 0,697. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Wates yang 

berjumlah 110 orang, teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

yang disajikan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tingkatan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Wates berada pada kategori “sangat rendah” sebesar 

3,64% (4 peserta didik), “rendah” sebesar 27,27% (30 peserta didik), “sedang” 

sebesar 36,36% (40 peserta didik), “tinggi” sebesar 29,29% (32 peserta didik), 

dan “sangat tinggi” sebesar 3,64% (4 peserta didik).
15

 

Sukaswanto dalam Jurnalnya “Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa 

pada Mata Kuliah Statistika dan Kekuatan Material”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan kesulitan belajar, kesulitan 

belajar yang dialami mahasiswa, kompetensi yang sulit dipelajari mahasiswa pada 

mata kuliah Statistika dan Kekuatan Material (SKM) dan usaha yang dilakukan 

                                                             
14

Kusmiyati, “Diagnosis Kesulitan Komponen Utama Keterampilan Mengajar 

Pendidikan Jasmani pada Mahasiswa STKIP Darussalam Cilacap”, Jurnal Pendidikan Olahraga 

Vol. 3, No. 1, 2017, h. 77. 
15

Ari Utami Rahmanudin, “Identifikasi Tingkat Kesulitan Proses Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Wates”. 

Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Keolahragaan UNY, 2018). 
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mahasiswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. Penelitian ini 

merupakan penelitian expost facto dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Populasi penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik FT UNY mata 

kuliah SKM tahun akademik 2011/2012 yang berjumlah 140 orang mahasiswa, 

jumlah sample sebanyak 35 mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk 

menjaring data kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah SKM adalah angket, 

dengan teknik analisis data secara deskriptif berupa persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada mata kuliah SKM mahasiswa mengalami: (1) hambatan 

belajar terbanyak yang dihadapi mahasiswa adalah mudah mengantuk di saat 

belajar, (2) banyak yang sulit memahami konsep dasar SKM, (3) kesulitan dalam 

kompetensi menghitung puntiran (momen puntir, momen tahanan puntir, tegangan 

puntir, sudut puntir) dan (4) usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

belajar adalah dengan cara mempelajari kembali materi fisika yang berkaitan 

dengan mata kuliah SKM.
16

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa persoalan 

pada rumusan masalah di atas maka peneliti perlu merumuskan tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Kesulitan Belajar Mahasiswa PGMI A semester 8 pada 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

                                                             
16

Sukaswanto, “Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika dan 

Kekuatan Material”. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 21, No. 4, Oktober 2013, h. 

1. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Mahasiswa PGMI A semester 8 pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi tambahan dalam 

hal penegetahuan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari. Peneliti 

mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dari ilmu yang sudah ada, 

wawasan dan memberikan informasi baru bagi pihak yang berkepentingan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar 

Sarjana pada Jurusan Pendidikan Guru madrasah Ibtidaiyah Fakultas tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi tertentu yang 

ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga 

memerlukan suatu usaha yang lebih giat untuk mengatasinya. Belajar 

didefinisikan dengan tingkah laku yang diubah melalui latihan maupun 

pengalaman. Dengan kata lain tingkah laku yang mengalami perubahan karena 

belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, fisik dan psikis, seperti 

perubahan dalam memecahkan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, maupun 

kebiasaan.
1
 Jadi, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam 

proses belajar yang di tandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai 

hasil belajar.
2
 

Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh the united states 

office of education (USOE) dalam Mulyono, yaitu suatu gangguan dalam satu atau 

lebih dari proses prikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan 

bahasa ujaran atau tulisan.  Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri salam 

bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengaja 

atau berhitung.
3
 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

anak didik yang tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya 

hambatan, kendala atau gangguan dalam belajarnya. Belajar adalah serangkaian 

                                                             
1
M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

84. 
2
Ismail, “Diagnosis Kesulitan Belajar dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah” (Jurnal 

Edukasi Vol II, No. 1, Januari 2016), h. 33.  
3
Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), h. 2. 
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kegiatan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

indivisu dan interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
4
  Ketika kesulitan belajar terjadi, kendala tentu hadir dalam 

kegiatan belajar yang dapat menyebabkan hasil belajar rendah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi diagnosis di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang dialami 

peserta didik seperti sulit menangkap pelajaran dengan maksimal yang di 

sebabkan oleh dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya ataupun karena faktor 

lain. 

Kesulitan belajar di sekolah bermacam-macam yang dapat dikelompokan 

berdasarkan sumber kesulitan dalam proses belajar, baik dalam hal menerima 

pelajaran atau dalam menyerap pelajaran. Dengan demikian, pengertian kesulitan 

belajar di sini harus diartikan sebagai kesukaran peserta didik dalam menerima 

atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi, kesulitan belajar yang dihadapi siswa 

terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang disampaikan atau ditugaskan oleh 

seorang guru.
5
 

Setiap orang  memiliki perbedaan dalam hal intelektual, kemapuan fisik, 

latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan dalam belajar yang dapat 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima pelajaran. Ada orang yang 

merasa bahwa belajar merupakan hal yang mudah, ada yang biasa saja dan ada 

yang merasa sulit. Hal tersebut dapat kita lihat dari nilai atau presentasi yang 

mereka peroleh.
6
 

Seseorang yang mengalami kesulitan dalam belajar akan memperoleh 

nilai yang kurang memuaskan dibandingkan dengan yang lainnya. Fenomena 

                                                             
4
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta; Rineka Cipta, 2011), h.235. 

5
Alisuf Sabri, Psikolog Pendidikan, (Cet. III; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h.88. 

6
Alisuf Sabri, Psikolog Pendidikan, h.88. 
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kesulitan belajar seseorang biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja 

akademik atau prestasi belajarnya. Hambatan-hambatan tersebut mungkin 

dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh peserta didik yang bersangkutan. 

Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis dan fisiologis dalam 

keseluruhan proses pembelajaran.
7
 

Kesulitan belajar mencakup pengertian yang luas, diantaranya: (a) 

learning disorder; (b) learning disfunction; (c) underachiever, (d) slow learner, 

dan (e) learning disabilities. Di bawah ini akan diuraikan dari masing-masing 

pengertian tersebut:   

a. Learning Disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses 

belajar seseorang terggangu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada 

dasarnya yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak 

dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya 

respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih 

rendah dari potensi yang dimilikinya.  

b. Learning Disfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan 

seseorang tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya seseorang 

tersebut tidak menunjukan subnormalitas mental, atau gangguan 

psikologisnya.  

c. Under Achiever mengacu kepada anak yang sesungguhnnya memiliki tingkat 

potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya 

tergolong rendah.  

d. Slow learner atau lambat belajar adalah seseorang yang lambat dalam proses 

belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

kelompok lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama.  

                                                             
7
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Ed. VIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.165. 
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e. Learning Disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di 

mana seaeorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil 

belajar di bawah potensi intelektual.
8
 

Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang nampak dalam 

berbagai jenis manifestasi tingkah laku baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Sesuai dengan pengertian penelitian kesulitan belajar sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka tingkah laku yang manifestasi ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu. 

Gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapai. 

Karakteristik tingkah laku yang merupakan pernyataan-pernyataan perwujudan 

gejala kesulitan belajar antara lain:  

a) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai 

oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. 

b) Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 

Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai 

yang dicapainya selalu rendah. 

c) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Selalu tertinggal 

kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Misalnya rata-rata akan dapat menyelesaikan suatu tugas dalam 

waktu 40 menit, maka anak yang mengalami kesulitan belajar memerlukan 

waktu yang lebih lama, karena dengan waktu yang tersedia ia tidak daapt 

menyelesaikan tugasnya. 

d) Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, 

berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

                                                             

8
Syarif Hidayat, Tes Diagnostik Atasi Siswa Sulit Belajar (Suplemen Teropong, 2004), h. 

90. 
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e) Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti: terlambat datang, bolos, 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar 

ruangan, tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar 

mengajar, mengasingkan diri, tidak mau bekerjasama dan sebagainya. 

f) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti murung, mudah 

tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi nilai rendah 

menunjukkan perasaan sedih dan menyesal dan sebagainya.
9
 

Banyak jenis dan ragam kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dengan 

alasan-alasan yang berbeda-beda, baik disadari maupun tidak. Pelajaran 

pembelajaran penjaskes dengan karakteristik yang dimilikinya sangat 

memungkinkan mahasiswa  mengalami kesulitan dalam memahami teori serta 

mempraktekkan teori tersebut. 

Beberapa kesulitan belajar yang sering dialami peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

a) Peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar karena peserta didik tanpa 

mengetahui untuk apa dan apa tujuan yang hendak di capai. Akibatnya, peserta 

didik tidak mengetahui bahan dan materi yang harus dipelajari, cara yang harus 

dipergunakan, alat-alat yang perlu disediakan, dan cara mengetahui hasil 

pencapain belajarnya. 

b) Tidak memilki motivasi yang murni,bahkan tidak termotivasi untuk belajar. 

Akibatnya, hanya sedikit makna yang diperoleh pada pencapaian hasil belajar. 

c) Belajar dengan tangan kosong. Artinya tidak menyadari pengalaman-

pengalaman belaajrnya pada masa lampau atau apa yang telah di miliki. 

d) Menganggap bealajar sama dengan menghafal. 

e) Menafsirkan belajar semata-mata hanya untuk mmeperoleh pengtahuan saja. 

                                                             
9
Kadeni, Peran Guru Dalam Membantu Kesulitan Belajar, Jurnal Cakrawala Pendidikan 

5, No. 1 (April 2003). 
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f) Belajar tanpa konsentrasi pikiran. 

g) Belajar tanpa rencana dan melakukan belajar asal keinginan yang bersifat 

insidentil. 

h) Susah untuk belajar bahasa asing serta susah untuk sekedar membuka dan 

membaca kamus. 

i) Belajar dilakukan sewaktu ada ujian saja. 

j) Bersikap pasif dalam pelajaran. 

k) Tidak ingin menghargai waktu ketika mengikuti pembelajaran. 

l) Membaca cepat tanpa memahami apa yang menjadi isi bacaan.
10

  

2. Jenis-jenis Kesulitan Belajar 

Secara garis besar kesulitan belajar diklasifikasikan kan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan (developmental 

learning disabilities) mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan 

belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian 

perilaku sosial. 

b. kesulitan belajar akademik dalam (academik learning disabilities) 

merupakan adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai 

dengan kapasitas yang diharapkan. kegagalan-kegagalan tersebut mencakup 

penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan matematika.
11

 

Anak  berkesulitan belajar adalah anak yang memiliki gangguan satu atau 

lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa 

lisan atau tulisan, gangguan tersebut menampakkan diri dalam bentuk 

kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir berbicara, 

                                                             
10

Sugiharto, Diagnosis Kesulitan Siswa SMU dalam Menyelesaikan soal-soal matematika 

(Tesis, Pascasarjana UNY Yogyakarta, 2003). 
11

Sumantri Mohamad Syarif, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik Ditingkat 

Pendidikan Dasar (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.170.  



21 
 

 
 

membaca, menulis, mengeja, ataupun menghitung. batasan tersebut meliputi 

kondisi kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, diseleksia dan 

afisia perkembangan. 

Ketika seorang anak belajar memerlukan kemampuan dalam beberapa 

aspek yaitu: persepsi (Perception), baik pendengaran, penglihatan, taktual dan 

kinestetik, kemampuan mengingat (Memory), proses kognitif (Cognitive 

Process) dan perhatian (attention). kemampuan-kemampuan tersebut bersifat 

internal di dalam otak.  proses belajar akan mengalami hambatan atau kesulitan 

apabila kemampuan tersebut mengalami gangguan. Apabila ada seorang anak 

yang mengalami kesulitan pada keempat aspek seperti itu ada kemungkinan 

anak tersebut mengalami kesulitan yang bersifat internal.
12

 

3. Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

Muchtar dan Rusmini mengungkapkan bahwa secara garis besar faktor-

faktor Penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. faktor internal tersebut antara lain kelemahan fisik, mental, dan 

emosional. Kebiasaan dan sikap-sikap yang salah seperti malas belajar atau tidak 

memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperluaskan. sedangkan 

faktor eksternal antara lain: kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran yang tidak 

tepat, beban belajar yang terlalu berat, terlalu banyak kegiatan di luar jam sekolah, 

terlalu sering pindah sekolah, dan sebagainya.
13

 faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi peserta didik dalam menyerap bahan ajar yang diajarkan. masing-

masing faktor memiliki intensitas pengaruh yang berbeda pada tiap peserta didik 

tergantung dari masalah yang dialami masing-masing peserta didik. misalkan pada 

peserta didik tertentu mungkin dari metode pembelajarannya yang menjadi faktor 

                                                             
12

Sumantri Mohamad Syarif, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik Ditingkat 

Pendidikan Dasar, h.171. 
13

Mukhtar dan Rusmini, Pengajaran Remedial: Teori dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran (Jakarta: Fifa Mulia Sejahtera, 2003), h. 42-45. 
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utama penyebab kesulitannya dalam belajar akan tetapi pada peserta didik lain 

yang cerai orangtuanya misal, faktor emosional yang paling mempengaruhi 

kesulitan dalam belajar. Untuk mengembangkan pendidikan dan memecahkan 

permasalahan pendidikan adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius, 

karena kenyataannya pada tataran mikro guru sebagai implementer pendidikan 

dan berhubungan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk 

memberikan bimbingan, keterampilan dan pengalaman yang tentunya sangat 

diharapkan menghasilkan manfaat dengan mutu yang baik.
14

 

Ada beberapa faktor kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi peserta 

didik: 

a.  Faktor internal adalah penyebab utama kesulitan belajar (learning 

disabilities) yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis.
15

 meliputi: 

1)  Bersifat kognitif atau ranah cipta, seperti rendahnya kapasitas intelektual 

atau intelegensi peserta didik 

2)  Bersifat afektif atau ranah rasa, seperti labilnya emosi dan sikap. 

3)  Bersikap psikomotorik atau ranah karsa, antara lain seperti gangguan 

alat indra penglihata dan pendengaran.
16

 

b. faktor eksternal adalah penyebab utama problema belajar (learning 

problem) yaitu antara lain berupa strategis pembelajaran yang keliru, 

pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar 

anak, dan pemberian ulang penguatan yang tidak tepat.
17

 meliputi: 

                                                             
14

Rosdiana, Perkembangan Pembelajaran Pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao Sebagai Laborotry School Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar (Makassar: Desertasi, 2019), h. 33. 
15

Mulyono Abdurahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Cet.II; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2003), h.13. 
16

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), h. 185. 
17

 Mulyono Abdurahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h.13. 
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1) Lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan antara 

Ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

lingkungan perkampungan atau masyarakat, seperti lingkungan 

tetangga dan teman sepermainan yang nakal. 

2) Lingkungan sekolah dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang 

berkualitas rendah.
18

 

B. Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

1. Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris 

yaitu “instruction”. Diartikan sebagai proses interaktif antara guru dan peserta 

didik yang berlangsung secara dinamis. Penggunaan istilah pembelajaran sebagai 

pengganti istilah lama proses belajar mengajar (PBM) tidak hanya sekadar 

merubah istilah, melainkan mengubah peran guru dalam proses pembelajaran. 

Guru tidak hanya mengajar melainkan membelajarkan peserta didik agar mau 

belajar, mensupervisi kegiatan belajar, menstimulasi kegiatan belajar peserta 

didik, memberikan bimbingan belajar. Mengembangkan dan menggunakan 

berbagai jenis media dan sumber belajar, dan memberikan motivasi agar peserta 

didik mau belajar.
19

 

Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar.
20

 Pengertian pembelajaran menurut para ahli: 

                                                             
18

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), h. 185. 
19

Abdul Haling, Belajar dan Pembelajaran (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2011), h. 

13.  
20

Sofan Amri, Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2013), h. 229. 
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a. Duffy dan Roehler. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja 

melibatkan dan menggunakan pengetahuan professional yang dimiliki guru 

untuk mencapai tujuan kurikulum. 

b. Gagne dan Briggs. Mengartikan instruction atau pembelajaran ini adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, 

yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik 

yang bersifat internal. 

c. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan. 

2. Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan sosial, tindakan moral, stabilitas emosial, penalaran, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara beraturan dalam 

rangka mencapai pendidikan nasional.
21

 Pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada suatu 

jenjang pendidikan tertentu yang merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan 

yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk 

bertumbuh dan perkembangan mental, sosial, jasmani dan emosional yang serasi, 

seimbang serta selaras.  

                                                             
21

Depdiknas, Permendiknas Nomor 22 tentang Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 131.  
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Menurut Sukinta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan 

bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan 

mengembangkan kebugaran jasmani, emosional, mental, serta sosial bagi 

masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani.
22 Sedangkan Pendidikan jasmani 

dalam Depdiknas adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani 

dan direncanakan secara beraturan yang bertujuan untuk meningkatkan individu 

secara emosional, sosial, kognitif, perseptual, neuromuskuler dan organik.
23

  

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

jasmani, olahrag dan kesehatan merupakan media untuk mendorong 

perkembangan pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai sikap, mental, 

emosional, spiritual sosial, kemampuan fisik, keterampilan motorik dan 

kebiasaan pola hidup bersih dan sehat yang berdasar untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang dalam rangka sistem pendidikan 

nasional.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan 

a. Faktor Internal 

  Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar seseorang. 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor Jasmaniah adalah pengaruh utama dalam proses pembelajaran bagi 

siswa. Pengaruh jasmaniah antara lain: 

a) Faktor Kesehatan 
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Sukintaka, Teori Pendidikan Jasmani Filosofi Pembelajaran dan masa depan 

(Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004), h. 2.  
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Depdiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003), h. 6. 
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Sehat berarti dalam keadaan seluruh tubuh berserta bagian-bagian yang 

lain bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau suatu hal yang sehat. 

Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajrnya. Proses belajar akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu dia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk dan lain-lain. Agar seseorang 

belajar dengan baik maka haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap 

terjamin. 

 

 

b) Cacat Tubuh 

  Cacat tubuh adalah sesuatu hal yang menyebabkan kurang baik/kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan, cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, 

tuli, patah kaki, patah tangan, lumpul dan lain-lainnya.
24

 

2) Faktor Psikologi 

 Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis, di antaranya:  

a) Intelegensi 

  Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui konsep-konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi 

dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian 

  Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-

mata tertuju kepada objek benda, atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin 

hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan 
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Slameto, Belajar dan Faktor – faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 54-55. 
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yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian peserta didik, 

maka akan timbul kebosanan, sehingga siswa tidak lagi suka belajar. 

c) Minat 

  Minat merupakan kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya demikian pula sebaliknya. 

d) Bakat  

  Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan nyta sesudah belajar atau berlatih. Penting bagi 

pendidik mengetahui bakat peserta didik dan menempatkan peserta didik belajar 

di sekolah yang sesuai dengan bakatnya. 

e) Motif 

 Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yan gmenjadi pendorong 

bagi peserta didik agar dapat belajar dengan baik atau mempunyai motif untuk 

berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

yang berhubungan maupun menunjang proses belajar. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, yang di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap melaksnakan kecakapan baru. Belajar akan 

lebih berhasil jika anak sudah siap. Jadi kemajuan baru untuk memiliki sebuah 

kecakapan itu tergantung dari kematangan belajar. 

g) Kesiapan 

 Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon/bersaksi. Kesediaan 

itu timbul timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan 
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kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan.
25

 

3) Faktor Kelelahan 

  Kelelahan merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap proses 

belajar peserta didik. Pengaruh kelelahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Kelelahan jasmani terlihat dari lemahnya tubuh dan timbul kecendrungan 

untuk membaringkan tubuh. 

b) kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang hilang.
26

 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang 

meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi proses pembelajaran yang 

meliputi guru, kualitas, pembelajaran, instrumen atau fasilitas pembelajaran baik 

yang berupa hardware atau software serta lingkungan, baik lingkungan sosial 

maupun lingkungan awal. 

1) Faktor keluarga 

Keluarga adalah pengaruh utama dalam proses pembelajaran peserta 

didik. Pengaruh keluarga terhadap pembelajaran meliputi cara orang tua 

mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik 

meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi pendidik dengan peserta didik, 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 55-59. 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi,  h. 59-60. 
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relasi antar peserta didik, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3) Faktor kemasyarakan yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta 

didik meliputi, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam masyarakat dan 

media masa.
27

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan adalah faktor internal yang meliputi kesehatan, pengetahuan, 

perhatian, minat, kematangan, kesiapan, dan kelelahan serta faktor eksternal 

yang meliputi cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orangtua, latar belakang budaya, metode mengajar, 

kurikulum, hubungan pendidik dengan peserta didik, hubungan antar peserta 

didik, alat pembelajaran, standar pembelajaran, teman bergaul, bentuk kehidupan 

di masyarakat dan media masa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 

deskriptif. penelitian kualitatif  adalah langkah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang 

diamati.
1
 Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang terjadi dalam 

suatu komunitas dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case 

study), yaitu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta 

diarahkan sebagai upaya penelaahan masalah dalam hal ini adalah Diagnosis 

Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Mata 

Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Fakultas 

Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. 

Hal ini sejalan dengan karakteristik metode deskriptif yang dipilih dalan 

penelitian ini dengan maksud untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti 

secara apa adanya dan kontekstual sebagaimana yang terjadi ketika penelitian ini 

dilangsungkan.
2
 Penelitian deskriptif kualitatif banyak membantu terutama dalam 

penelitian yang bersifat longitudinal, klinik. penelitian survei biasanya termasuk 

dalam penelitian. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Samata Gowa dengan lokasi penelitian yang 

bertempat di Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar Jl. H. M. 

Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
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Almaida, 2020), h. 129.   
2
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Gowa Sulawesi Selatan. Adapun alasan penetapan lokasi penelitian ini 

dikarenakan belum pernah ada penelitian yang bersinggungan dengan 

judul  peneliti. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:  

1. Pendekatan Pedagogik 

Pendekatan Pedagogik adalah pendekatan edukatif dan kekeluargaan 

kepada objek penelitian sehingga merasa tidak canggung dalam memberikan data 

yang dibutuhkan. 

2. Pendekatan Sosiologi  

Pada prinsipnya, Sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan 

dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain. 

pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial. 

C.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sebagai berikut: 

1. Sumber Data  Primer   

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dari sumbernya dan diolah sendiri di lapangan oleh peneliti atau bersangkutan 

yang melakukannya.
3
 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi langsung 

oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informasi 

penelitian yaitu civitas akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam hal 

ini mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
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2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
4
 Sumber data 

sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, hasil-hasil 

penelitian, jurnal, media cetak, grafik, statik dan dokumen-dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode dua orang yang saling bertukar informasi dan 

ide atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makna 

dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai metode pengumpulan 

data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam dari informan. Adapun teknik wawancara yang dilakukan 

yaitu wawancara terarah yang dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang 

diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang 

disiapkan sebelumnya.
5
 

Penggunaan metode wawancara akan memudahkan peneliti untuk 

mengetahui kesulitan belajar mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah 
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kelas PGMI A semester 8  Pembelajaran PJOK di Fakultas Tarbiyah dan keguruan 

UIN Alauddin Makassar, Bagaimana bentuk kesulitan belajar mahasiswa pgmi 

pada mata kuliah pembelajaran Penjas di fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN 

Alauddin Makassar, dan apa yang menjadi faktor-faktor kesulitan belajar 

mahasiswa pgmi pada mata kuliah pembelajaran Penjas di fakultas Tarbiyah dan 

keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan instrumen akan diperkuat dengan 

pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti: buku catatan, 

recorder dan kamera, dengan pertimbangan penggunaan perangkat bantu tersebut 

dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses 

penelitian. Proses wawancara dilakukan secara struktur dalam bentuk pertanyaan 

yang akan ditanyakan kepada informan kemudian jawaban dari informan tersebut 

dicatat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. 

Data-data yang terkumpul melalui dokumentasi cenderung merupakan data 

sekunder.
6
 Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, 

film dokumenter, maupun data lain yang relevan dengan penelitian studi 

dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode 

wawancara bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat 

menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel. 

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh peneliti 

untuk mendokumentasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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penelitian. kondisi inilah yang dipandang penting oleh peneliti bahwa metode 

pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono bahwa Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
7
 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan dan 

membuat kesimpulan.
8
 

Instrumen penelitian menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan 

dalam penelitian, karena pada pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen 

sebagai alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa ragam instrumen sebagai 

berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai check list.
9
 pedoman wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan pendapat atau persepsi responden 

tentang apa yang diteliti. Wawancara yang berupa pertanyaan ini akan menjadi 

Sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, pedoman 
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wawancara hanya berisi garis besar materi yang hendak di wawancarai atau lebih 

jelasnya, hanya berisi poin-poin penting dari fokus atau aspek fokus yang perlu 

ditanyakan dalam wawancara. Hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan 

peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber 

data maka diperlukan bantuan alat-alat seperti buku catatan, tape recorder atau 

alat perekam (suara dan gambar) lainnya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara lain untuk membantu dan melengkapi data 

yang diperoleh peneliti selain melakukan wawancara. format dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya Sudah siap atau ada, tinggal 

diambil oleh pengumpul data atau peneliti. Adapun yang dilakukan oleh peneliti 

ialah melakukan pengambilan gambar berupa foto maupun video pada saat 

wawancara sedang berlangsung. 

3. Rekaman 

Dalam melakukan penelitian, peneliti merekam wawancara dengan pihak 

terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya. Alat perekam suara juga 

digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. Dengan alat perekam 

suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban yang tidak sempat 

tertulis, yaitu dengan cara memutar kembali hasil rekaman yang telah dilakukan. 

rekaman dari data hasil rekaman tersebut maka, dideskipsikan dalam bentuk 

transkrip wawancara.  

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 



 

 
 

dengan memperhatikan sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu 

sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 

sebenarnya. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
10

 

Analisis dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman tahun 

1992 dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. ketiga alur 

tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau 

verifikasi.
11

 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data 

yang direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencari yang sewaktu-waktu 

diperlukan, kegiatan reduksi ini telah dilakukan penulis setelah kegiatan 

pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan 

digolongkan menjadi lebih sistemati dan data yang tidak perlu akan dibuang 

kedalam bank data karena sewaktu-waktu data ini bisa digunakan kembali. 
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Hasil wawancara dengan sejumlah informan,  observasi dan studi 

dokumentasi di lapangan, data yang di lapangan penulis menggolongkan hasil 

penelitian sesuai dengan sub permasalahan yang sudah dijabarkan pada 

rumusan masalah. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk matriks, network, cart, 

atau grafis sehingga penulis dapat menguasai data. Kegiatan ini dilakukan oleh 

peneliti dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan hubungan antara 

disiplin ilmu dengan kualitas mahasiswa. 

3. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimplan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan 

secara terus-menerus selama berada di lapangan. setelah pengumpulan data 

peneliti mulai mencari arti kejelasannya. kesimpulan-kesimpulan itu kemudian 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan 

meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.  

G. Pengujian dan Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu pengujian dan keabsahan data untuk 

menghindari terjadinya data yang tidak valid. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. kriteria yang 



 

 
 

digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

harus memenuhi empat komponen dari kriteria credibility yaitu:
12

 

1. Persistent  observation atau observasi yang dilakukan  terus  menerus 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami suatu gejala yang 

lebih mendalam. Dalam teknik ini maka peneliti akan dapat menetapkan 

aspek-aspek mana yang penting dan yang tidak dan kemudian 

memusatkan perhatian kepada aspek-aspek yang relevan dengan topik 

penelitian. 

2. Triangulation atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa 

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan 

berbagai metode pengumpulan data. dalam hal ini penulis menyebutkan 

sebagai multyangulation  mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, 

Tetapi bisa lebih atau bahkan boleh hanya dua sudut saja atau memang 

dirasa cukup atau tidak memungkinkan menambah menjadi 3 sudut. 

3. Member check salah satu teknik yang amat penting untuk meningkatkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif adalah melibatkan partisipan atau 

subjek untuk reviewnya. proses ini dilakukan dengan jalan melihat 

subjek mereview data atau informasi, interpretasi dan laporan hasil 

penelitian yang telah disampaikan oleh peneliti. Apabila partisipan atau 

subjek setuju terhadap semua yang dilaporkan peneliti ma kesimpulan 

hasil penelitian dapat dikatakan credibel. 

4. Referensial adequacy checks ini termaksud pengarsipan data yang 

dikumpulkan selama penelitian lapangan. Arsip-arsip ini akan digunakan 

sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah Menyangsikan atau 

tidak. Apabila ada kesesuaian antara data atau informasi dan kesimpulan 
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Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 163-170. 



 

 
 

kesimpulan hasil penelitian melalui proses validasi maka dapat dikatakan 

bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya atau credibel. 

Pengujian keabsahan  data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknik pengujian dan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan 

data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang  ada. Triangulasi 

dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari 

sumber,  metode, dan waktu.
13
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Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Program Studi Prodi PGMI 

1. Sejarah Singkat Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan 

salah program studi yang ada di fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Program Studi PGMI adalah program studi 

yang dibentuk atas kepedulian fakultas tarbiyah dan keguruan dalam 

meningkatkan mutu guru SD/MI.
1
 

PRODI PGMI bertujuan untuk menghasilkan calon calon guru kelas di 

SD/MI yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan 

paedagogik. Kompetensi seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat terhadap dunia pendidikan dan dapat menjawab tantangan sebagai 

akibat akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prodi PGMI 

menyediakan layanan pendidikan S1 sesuai dengan amanat dari PP 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan persyaratan guru 

SD/MI berijazah D4 atau S1. Layanan pendidikan S1 diberikan secara regular 

untuk siswa lulusan SMA/MAN/SMK dan nonregular untuk lulusan D2/D3.
2
 

Keputusan Manteri Pendidikan Nasional RI No 234/U/2000 tentang 

pedoman pendirian perguruan tinggi Bab I ketentuan umum pasal 1 sampai 20 dan 

1 sampai 22 menyebutkan bahwa program studi adalah kesatuan rencana belajar 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang 

diselanggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukkan agar mahasiswa 

dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran 

                                                             
1
http://gmi.ftk.uin-alauddin.ac.id/tentang (Diakses Jumat, 30 Juli 2021).  

2
http://gmi.ftk.uin-alauddin.ac.id/tentang (Diakses Jumat, 30 Juli 2021). 



 

 
 

kurikulum, sedangkan jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademik, 

sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan 

program studi.
3
 

Prodi PGMI  di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Alauddin  Makassar berdiri tahun 2007 dengan SK Dirjen Pendidikan Islam 

Nomor Dj.I/257/2007 dan SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin 

Program Studi Nomor DJ.I/DT.I.IV/1/PP.00.9/1184/2009 serta No.332 Tahun 

2012.
4
 

Prodi PGMI FTK UIN Alauddin Makassar telah mengajukan permohonan 

akreditasi ke BAN-PT pada tahun 2009, dan 2015. Pengajuan akreditasi yang 

pertama, jurusan/prodi PGMI mendapat akreditasi “C”, pengajuan yang kedua 

kalinya, berhasil meningkatkan status akreditasi dengan memperoleh peringkat 

akreditasi “B” berdasarkan surat keputusan BAN-PT No. 0981/SK/BAN-

PT/Akred/S/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016 dengan nilai 347(B+/gemuk).
5
 

2. Visi  dan Misi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

a. Visi 

Visi PRODI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah “Menjadi pusat 

peradaban dan pengembangan tenaga pendidik Madrsah Ibtidaiyah yang 

kompeten dan unggul di kawasan timur Indonesia tahun 2025”.
6
 

b. Misi 

1) Menyiapkan calon tenaga pendidik yang kompeten dan kompetitif. 

2) Memperkuat lab school dan Madrsah mitra. 

                                                             
3
http://gmi.ftk.uin-alauddin.ac.id/tentang (Diakses Jumat, 30 Juli 2021).   

4
http://gmi.ftk.uin-alauddin.ac.id/tentang (Diakses Jumat, 30 Juli 2021). 

5
http://gmi.ftk.uin-alauddin.ac.id/tentang (Diakses Jumat, 30 Juli 2021). 

6
Buku Profil Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 2020. h. 3. 



 

 
 

3) Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dasar. 

4) Melakukan transfer teknologi dan inovasi pembelajaran. 

5) Bekerjasama dengan instansi dalam dan luar Negeri.
7
 

3. Tujuan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan unggul di bidang pendidikan dasar 

dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan integritas yang 

berkepribadian muslim. 

b. Memperkuat Lab. School sebagai tempat penelitian dan pengembangan 

pembelajaran. 

c. Menghasikan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berbasis penelitian. 

d. Mencetak sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang mampu 

mengembangkan dan menerapkan teknologi pembelajaran yang inovatif. 

e. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam dan luar Negeri.
8
 

4. Struktur Organisai Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaimana orang dan 

pekerjaan di kelompokkan. Proses berkenaan dengan aktifitas yang memberi 

kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, 

efaluasi prestasi, sosialisasi dan pengembangan karir adalah proses dalam setiap 

organisasi. 

Struktur organisasi diperlukan untuk memberikan wadah tujuan, misi, 

tugas pokok dan fungsi. Jika fungsi yang diselenggarakan berlangsung secara 

terus menerus maka harus dikembangkan agar memungkinkan berlakunya 

fungsionalisasi yang menjadi landasan peningkatan efisiensi dan efektifitas 

organisasi. 

                                                             
7
Buku Profil Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), h. 3. 

8
Buku Profil Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), h. 3-4. 



 

 
 

a. Dekan 

Dekan adalah dosen pegawai negeri sipil yang di beri tugas tambahan 

sebagai pemimpin pada jenjang perguruan tinggi. Dekan mempunyai tugas 

memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, 

tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan, membina dan 

melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat yang 

menyangkut bidang tanggung jawabnya. 

b. Wakil Dekan I 

Wakil Dekan I adalah seseorang yang membantu pimpinan (Dekan) di 

bidang akademik. 

c. Wakil Dekan II 

Wakil Dekan II adalah  seseorang yang membantu pimpinan (Dekan) di 

bidang tata sarana dan prasarana. 

d. Wakil Dekan III 

Wakil Dekan III adalah  seseorang yang membantu pimpinan (Dekan) di 

bidang kemahasiswaan. 

e. Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan adalah pemimpi tertinggi dijurusan atau program studi yang 

juga biasanya dijabat oleh seorang dosen. 

f. Sekertaris Jurusan 

Sekretaris adalah dosen yang ditunjuk untuk membantu tugas ketua 

jurusan dan yang akan mengurus mengenai persuratan dan masalah dosen, staf 

dan mahasiswa. 

 



 

 
 

g. Dosen 

Dosen adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, juga seni melalui tri dharma pendidikan tinggi. Selain melaksanakan 

perkuliahan juga ttutorial, dosen diharapkan dapat terus melakukan penelitian 

pada bidang keahliannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. 

h. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan 

yang paling umum adalah Universitas. hingga saat ini, mahasiswa di berbagai 

Negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu Negara. 
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Sumber : Bagan  prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahun 2019. 
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5. Gedung dan Tata ruang prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 

Prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah terletak di dalam gedung 

fakultas tarbiyah dan keguruan  lantai satu yang berukuran 20 x 17 meter. Sarana 

perabot prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang dimiliki ada berbagai 

macam dalam meningkatkan dan memudahkan dosen dan mahasiswa. 

Tabel 4.1 

Data Jenis Sarana Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

NO. Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

1 Kursi Futura 7  

2 Lemari Besi 2  

3 Printer 2  

4 Buku 1382 628 Judul 

5 Meja Kerja/Komputer 5  

6 Komputer 3  

7 Laptop 2  

8 Papan Statistik Mahasiswa 1  

9 Speaker Wireless 1  

10 Mic Wireless 2  

11 Kursi Kerja 4  

12 Lemari Kaca 5  

13 Kulkas 1  

14 Layar LCD 1  

15 Struktur Organisasi 1  

16 Alat Peraga untuk Praktikum 1 set  

17 Meja Kerja Pimpinan 2  

18 Kursi Pimpinan 2  



 

 
 

19 Kursi Tamu 4  

20 Lemari Kayu Pimpinan 2  

21 Bola Dunia 4  

22 Papan Visi Misi 1  

23 Tujuan 1  

24 Banner Dosen Tetap PGMI 1  

25 Banner Visi Misi 1  

26 Meja Seminar 1  

27 LCD 2 Buah  

28 Modul Pembelajaran dan CD 

- Ilmu Pengetahuan Alam 

- Ilmu Pengetahuan Sosial 2 

- Ilmu Pengetahuan Sosial 1 

- Evaluasi Pembelajaran IPA 

- Pembelajaran Bahasa Indonesia 2 

- Dasar-dasar Pendidikan 

- Penelitian Tindakan Kelas 

- Microteaching  

- Propesi Keguruan 

- Psikologi Belajar 

- Matematika 2 

- Matematika 3 

- Pembelajaran Matematika MI 

- Pembelajaran IPS MI 

- Pembelajaran Matematika 1 

- Pembelajaran PKN 

120 exp 

1 

5 

5 

1 

5 

1 

5 

6 

6 

6 

5 

8 

10 

8 

7 

8 

 



 

 
 

- Perencanaan Pembelajaran 

- Pendidikan Kewarganegaraan 

- Stretegi Pembelajaran 

- Pembelajaran Bahasa Indonesia MI 

- Pembelajaran IPA MI 

- Ilmu Pengetahuan Alam 

6 

6 

1 

10 

5 

5 

29 Ruang Kuliah 

- T4-03 berisi kursi 

- T4-10 

- T2 

- T3 

- V4 

- V6 

6 

34 Buah 

33 Buah 

38 Buah 

39 Buah 

37 Buah 

38 Buah 

Tiap-tiap 

kelas berisi 

1 buah meja 

dan satu 

buah kursi 

dosen 

30 Fikih Ibadah 1  

Sumber: Buku Profil Jurusan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Tahun 2020 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan jawaban empirik terhadap rumusan masalah 

yang telah ditetapkan pada bab I. Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar pada mata kuliah Pembelajaran PJOK mahasiswa 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 



 

 
 

Sasaran wawancara atau informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

PGMI A Semester 8 dengan jumlah 14 orang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif di mana metode wawancara menjadi tumpuan 

utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Pemilihan responden secara purposive berdasarkan kriteria bahwa responden 

haruslah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui secara jelas 

bagaimana kesulitan belajar yang mereka alami pada pembelajaran PJOK. 

1. Bentuk Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Pembelajaran PJOK di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 

memerlukan suatu usaha yang lebih giat untuk mengatasinya. 

Berdasarkan hasil wawanca yang dilakukan kepada 14 responden 

ditemukan bentuk kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 8, dengan 

pernyataan diantaranya: 

R7 menyatakan: 

Bentuk kesulitan yang saya alami dalam pembelajaran PJOK adalah sulit 

dalam mempraktekkan kembali materi yang sudah dijelaskan ataupun yang 

dicontohkan terkhusus materi yang ada teknik-tekniknya.
9
 

 

 

R10 juga menyatakan: 
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Mulyati (21 tahun), Mahasiswa PGMI A semester 8, Wawancara, Samata, 8 Juli 2021 



 

 
 

Saya sulit untuk mengikuti langsung praktek sesuai materi yang dijelaskan, 

karna saya membutuhkan waktu agar dapat memptaktekkannya dengan 

sempurna.
10

 

R9 juga menyatakan bentuk kesulitannya: 

Ketika mempraktekkan saya kurang dapat melakukannya karena tidak 

adanya alat ataupun sarana yang tersedia di sekitar saya untuk berlatih. 

Kalaupun ada alat yang memungkinkan untuk saya pakai berlatih, 

hasilnyapun kurang sempurna.
11

 

Kemudian R2 menyatakan: 

saya hanya fokus pada materi saya pribadi, sedangkan materi-materi yang 

disampaikan pemateri yang lain tidak dikarenakan saya tidak 

mendownload materi-materi yang dikirim digrup. Hal ini terjadi karena 

kuota internet yang kurang serta memori HP yang mudah penuh.
12

 

Berangkat dari hasil wawancara mahasiswa PGMI A semester 8 peneliti 

menarik kesimpilan mengenai bentuk kesulitan belajar yang banyak dihadapi 

dalam mengikuti pembelajaran PJOK yaitu kesulitan dalam mempraktekkan 

kembali materi atau gerakan yang sudah diajarkan terkhusus materi yang memiliki 

banyak tahapan dan teknik-tekniknya, kesulitan ini terjadi karena fokus 

pembelajaran tidak bersifat menyeluruh melainkan terbagi fokus pada materi 

masing-masing kelompok saja, bentuk kesulitan ini juga diakibatkan kurangnya 

media atau alat peraga di sekitar rumah maupun lingkungan perkampungan yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Bicara mengenai kesulitan dalam mempraktekkan kembali materi 

pembelajaran berhubungan langsung dengan rana psikomotorik. Taksonomi 
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Kasmawati Usman (21 tahun), Mahasiswa PGMI A Semester 8, Wawancara, Samata, 

10 Juli 2021  
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Anisa (21 tahun), Mahasiswa PGMI A semester 8, Wawancara, Samata, 10 Juli 2021. 
12

Astuti Salwiah (21 tahun) Mahasiswa PGMI A semester 8, Wawancara, Samata, 7 Juli 

2021. 



 

 
 

Bloom dalam versi Dave menyebutkan rana psikomotorik terdiri dari lima tingkat 

yang terdiri dari tingkat imitasi dimana yang dituntut adalah siswa mampu 

mengamati dan meniru tindakan yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini 

peniruannya tidak cukup sempurna. Tingkatan yang kedua yaitu manipulasi 

dimana suatu tindakan dilakukan dengan berdasarkan instruksi, selanjutnya 

tingkatan yang ketiga adalah ketepatan, dimana keakuratan, proporsi, dan 

ketepatan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber 

aslinya.
13

 

Tingkatan keempat tentang artikulasi dimana dua atau lebih keterampilan 

digabungkan, diurutkan, dan dilakukan secara konsisten, dan tingkatan terakhir 

adalah naturalisasi maksudnya dua atau lebih keterampialan digabungkan, 

diurutkan, dan dilakukan secara konsisten dan mudah. Kinerja dilakukan secara 

otomatis dengan pengarahan energi mental dan fisik yang sedikit, memiliki 

tingkat kinerja tinggi yang alami, tanpa harus berpikir banyak mengenai apa yang 

dilakukan.
14

  

Dari lima tingkatan yang dikemukakan oleh Taksonomi Bloom di atas bisa 

peneliti simpulkan bahwa adanya bentuk kesulitan mempraktekkan kembali 

materi atau gerakan yang diajarkan dikarenakan kurangnya kemampuan mahaiswa 

dirana koghnitif. 
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Shirran A, Evaluating Students “diterjemahkan Oleh Nien Bakti Soemanto” (Jakarta: 

PT Grasindo, 2006), h. 17.  
14

Shirran A, Evaluating Students “diterjemahkan Oleh Nien Bakti Soemanto”, h. 18. 



 

 
 

2. Faktor-faktor Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Pembelajaran PJOK di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 8 pada mata kuliah Pembelajaran 

PJOK yaitu faktor internal dan faktor eksternal 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal terdiri dari 3 faktor yaitu; faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan.
15

 

1) Faktor Jasmaniah (Kesehatan Terganggu) 

Sehat berarti dalam keadaan seluruh tubuh berserta bagian-bagian yang 

lain bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau suatu hal yang sehat. 

Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu dia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah, 

dan lain-lain.
16

 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan R4:  

Fisik saya lemah dan kurang mendukung untuk melakukan aktivitas berat 
yang membutuhkan lebih banyak tenaga, makanya ketika belajar 
pembelajaran PJOK saya mudah capek.

17
 

Kemudian R14 menambahkan:  
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Cet; VI. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), h. 54. 
16

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 54-55. 
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Nurul Hadmawati (21 tahun), Mahasiswa PGMI A semester 8, wawancara, Samata, 8 

Juli 2021.  



 

 
 

Saya terbiasa begadang, jarang sarapan pagi, sehingga ketika belajar saya 

kurang bersemangat dan sulit untuk konsentrasi.
18

 

Faktor internal yang pertama berkaitan dengan jasmaniah atau kesehatan. 

Kesehatan yang terganggu dapat memberi pengaruh negatif terhadap proses 

pembelajaran peserta didik seperti kurangnya konsentrasi sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai, kemampuan memahami serta memprakktekkan 

kurang. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  kesulitan belajar yang tergolong 

dalam faktor psikologis adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan.
19

 

a) Kurangnya Minat dalam Belajar 

 Minat merupakan kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya demikian pula sebaliknya.
20

 Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat R7: 

Semakin lama saya mengikuti pembelajaran PJOK secara online dengan 

setiap pekannya dijadwalkan untuk melihat ataupun menonton video 

penjelasan teman-teman yang terlalu biasa saja, apalagi dengan cara 

penyajian materi yang kurang menarik. Bahasa yang digunakanpun tidak 

disederhanakan jadi susah untuk dimengerti dan menimbulkan rasa bosan 

untuk mengikuti proses belajar.
21
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Ajul Dwi Sahbani (21 tahun), Mahasiswa PGMI A semester 8, wawancara, Samata, 13 

Juli 2021. 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 55.  
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Faktor kedua, berfokus pada rana psikologis. Pada faktor psikologis yang 

pertama adalah kurangnya minat belajar. Minat belajar sangat berpengaruh 

terhadap proses belajar peserta didik, terlihat dari pernyataan responden di atas 

yang mengarah langsung pada tingkat kemauan atau minat peserta didik 

mengikuti pembelajaran PJOK. Faktor minat ini berperan penting dalam 

pembelajaran, karena tanpa adanya minat belajar atau bahan materi yang tidak 

sesuai dengan kemauan peserta didik, maka peserta didik tidak dapat belajar 

dengan baik, dengan kata lain tingkat penguasaan materi yang disampaikan 

kurang bahkan tidak ada yang tersimpan. 

b) Tidak Ada Bakat  

Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang 

berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar 

dibandingkan orang lain yang kurang/tidak berbakat dibidang itu.
22

 Hal ini sesuai 

dengan pernyatan R3:  

Ada beberapa cabang olahraga yang sulit saya kuasai walaupun sudah 

berlatih, sehingga saya sering tertinggal dalam pembelajaran.
23

 

 

R9 Menambahkan: 

 

Saya tidak memiliki bakat dalam beberapa cabang olahraga, nah pada saat 

teman mengajarkan serta mencontohkannya, saya kesulitan memahami 

berbagai gerakan serta teknik-tekniknya, jadi untuk mempraktekkan 

sendiri itu sangat sulit, apalagi dengan keadaan tidak ada orang disekitar 

yang bisa mengajar dan melatih secara langsung.
24
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Selanjutnya pada faktor psikologis adalah tidak adanya bakat peserta 

didik sesuai dengan materi yang disampaikan atau yang hendak dipraktekkan. 

Bakat merupakan kemampuan, kecakapan, atau keahlian seorang mahasiswa 

dalam mengerjakan sesuatu. bakat juga berpegaruh dalam keberhasilan suatu 

pembelajaran, tanpa bakat dan keahlian yang mumpuni biasanya peserta didik 

akan kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran terkhusus mata pelajaran 

PJOK. Peserta didik mungkin paham tentang teorinya namun, tidak dengam 

prakteknya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan salah satu juga faktor kesulitan belajar 

adalah tidak adanya bakat dari peserta didik itu sendiri. 

3) Faktor Kelelahan (Mudah lelah Sehingga Menimbulkan Rasa Bosan 

belajar) 

Kelelahan merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap proses 

belajar peserta didik. Pengaruh kelelahan terlihat dari lemahnya tubuh, timbul 

kecendrungan untuk membaringkan tubuh, adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Hal ini sesuai 

dengan kondisi yang di alami R6: 

 

Badan saya cepat lelah ketika belajar materi yang banyak tahapannya, 

membutuhkan gerakan yang berat, sehingga timbul rasa untuk istirahat 

lebih awal dari teman-teman yang lain.
25

 

 

Kemudian R8 menegaskan: 

 

Ketika mengikuti pembelajaran PJOK terkadang saya mudah capek, 

karena gerakannya yang terlalu banyak dan susah sekali untuk diikuti, 

sehingga membuat saya bosan untuk mempelajarinya kembali.
26
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Faktor internal selanjutnya adalah faktor kelelahan. Kelelahan terjadi 

karena adanya rasa jenuh, lelah, dan lesu sehingga kemauan dalam mengikuti 

proses pembelajaran berkurang dan apa yang disampaikan, dipelajari tidak dapat 

diterima dengan baik.  

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan responden di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar 

Mahasiswa PGMI A semester 8 pada mata kuliah pembelajaran PJOK antara 

lain: 

1. Kesehatan yang terganggu. 

2. Kurangnya minat dalam  belajar. 

3. Tidak adanya bakat sesuai dengan materi yang disajikan. 

4. Tubuh yang mudah kelelahan sehingga menimbulnya rasa bosan 

mengikuti pelajaran. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul atau ada diluar individu. 

1) Keadaan Ekonomi keluarga Kurang Stabil  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas 

seperti, ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku, 

uang belanja, kuota internet dan lain-lain. fasilitas belajar itu hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga memiliki atau mempunyai cukup uang.
27

 

R2 menyatakan: 
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Belajar pembelajaran PJOK membutuhkan banyak kuota, karena 

bersamaan dengan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan 

pembelajaran dilakukan secara daring atau online, sehingga membuat saya 

hanya fokus pada materi saya pribadi, karena kuota yang kurang dan 

memori HP yang penuh.
28

 

 

Kemudian R5 menambahkan: 

Saya tidak memiliki cukup banyak kuota dan memori HP untuk 

mendownload maupun menyimpan video materi penjelasan yang 

dikirimkan teman-teman digrup, sehingga saya kesulitan dalam belajar 

pembelajaran PJOK.
29

 

 

R1 juga menambahkan: 

 

 Uang belanja yang dikirimkan orang tua tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan saya di tanah rantauan, kuota internet yang jaringannya lancar 

harganya mahal, jadi saya harus pintar menghemat penggunaan kuota, 

karena bukan hanya pembelajaran PJOK yang membutuhkan kuota yang 

banyak tapi mata kuliah yang lainnya juga. Jadi kebanyakan saya hanya 

membuka-buka grup saja tanpa mendownload materi, sehingga tidak ada 

materi yang di paparkan teman-teman yang saya tahu. 

 

Dari data yang disajikan di atas terlihat bahwa salah satu faktor  kesulitan 

belajar dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan ekonomi keluarga yang kurang 

stabil karena dalam masa pandemi sekarang banyak orang tua dari mahasiswa 

yang berprofesi sebagai pedagang kehilangan tempat untuk berjualan, 

orangtuanya berprofesi sebagai petani banyak yang mengalami gagal panen 

sehingga kondisi ekonomi dalam keluarga tidak menentu. Ditambah lagi kondisi 

pembelajaran sekarang yang menuntut mahasiwa untuk selalu mempersiapkan 

paket data internet yang banyak serta jaringan yang lancar menjadi beban 

tersendiri bagi orang tua dan mahasiswa. Dalam pembelajaran PJOK sendiri 

membutuhkan jaringan lancar dan kuota yang banyak, karena mahasiswa dituntut 
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untuk belajar melalui video-video yang telah dikirimkan oleh pemateri. Tak 

sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar sehingga menyebabkan 

mahasiswa hanya menguasai atau terfokus pada materinya masing-masing   

2) Alat Pelajaran/Peraga yang Terbatas 

Alat pelajaran erat kaitan atau hubungannya dengan cara belajar siswa. 

Alat yang dipakai guru maupun mahasiswa pada waktu mengajar akan digunakan 

pula oleh peserta didik untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang 

lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan ajar pelajaran yang 

diberikan kepada siswa.
30

 Menurut R12: 

 Alat peraga yang digunakan teman-teman salaku penyaji materi tidak 

sesuai dengan materi yang sampaikan, sehingga materi dan praktek yang 

ditunjukkan tidak sesuai. Jadi saya sulit memahami dan mempraktekkan 

kembali apa yang sudah diajarkan oleh teman-teman.
31

 

R9 menambahkan: 

Tidak adanya sarana ataupun alat yang ada disekitar lingkungan saya, 

sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, sulit untuk saya 

mengikuti dan mempelajari serta mempraktekkan kembali materi. Untuk 

membuat sendiri alat peragapun waktu tidak memungkinkan, karena kami 

tidak mengetahui materi apa yang akan disampaikan sehingga sulit bagi 

saya pribadi menyiapkan sendiri alat peraganya, apalagi satu kali 

pertemuan itu ada 2 sampai 3 materi yang harus dipelajari.
32

 

Dalam pembelajaran PJOK peserta didik tidak hanya dituntut menguasai 

teorinya saja melainkan prakteknya juga. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

PJOK peserta didik membutuhkan alat peraga untuk membantunya 

mempraktekkan materi-materi yang sudah disampaikan. Ketika alat peraga 

disekitar lingkungannya tidak ada tentu dapat menyebabkan kesulitan belajar pada 

peserta didik. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan faktor 

eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar Mahasiswa PGMI A semester 

8 antara lain: 

1. Keadaan ekonomi keluarga kurang stabil 

2. Alat pelajaran/peraga yang terbatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk kesulitan belajar mahasiswa PGMI A semester 8 pada mata kuliah 

Pembelajaran PJOK adalah sulit mempraktekkan materi yang banyak 

tahapan serta teknik-tekniknya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa PGMI A 

semester 8 pada mata kuliah Pembelajaran PJOK ada dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti kesehatan yang 

terganggu, kurangnya minat dalam  belajar, tidak adanya bakat sesuai 

dengan materi yang disajikan, tubuh yang mudah kelelahan sehingga 

menimbulkan rasa bosan mengikuti pelajaran. Kemudian Faktor 

eksternalnya meliputi; keadaan ekonomi keluarga kurang stabil, dan alat 

pelajaran/peraga yang terbatas. 

B. Implikasi Penelitian 

Atas dasar hasil penelitian, serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas 

maka peneliti mengajukan saran diantaranya: 

1. Bagi Mahasiswa, terkhusus mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN alauddin Makassar sebaiknya meningkatkan motivasi 

untuk giat belajar dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh 

dosen, agar lebih memahami materi Pembelajaran PJOK. Mahasiswa juga 

sebaiknya membentuk kelompok belajar dilingkungan tempat tinggal agar 

dapat berdiskusi dan belajar secara bersama-sama untuk menyelesaikan 

kesulitan belajar Pembelajaran PJOK.  



62 
 

 
 

2. Pihak Universitas serta orang-orang yang terlibat di dalamnya agar selalu 

memotivasi mahasiswa untuk senantiasa semangat dalam belajar, lebih 

teliti lagi dalam memilih metode pengajaran, mampu mengetahui apa yang 

menjadi kesulitan belajar mahasiswa serta mencarikan solusi terbaik untuk 

masalah tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk dikaji 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

yang selanjutnya. Sehingga perlu adanya penelitian yang mendalam dan 

melakukan kajian lebih mendalam terhadap bentuk kesulitan belajar, 

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Pembelajaran PJOK 
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Lampiran II: 

PROFIL JURUSAN/PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH 

IBTIDAIYAH (PGMI) FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR 
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Lampiran III:  

PEDOMAN WAWANCARA KESULITAN BELAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA MATA 

KUL.IAH PEMBELAJARAN PJOK DI FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

A. Identitas Responden 

Nama : 

Usia : 

Jabatan : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah anda menyukai pembelajaran PJOK? Jika ya apa alasannya, jika 

tidak apa alasannya? 

2. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran PJOK? 

3. Bagaimana bentuk kesulitan anda ketika mengikuti pembelajaran PJOK? 

4. Apakah anda memahami semua materi yang diberikan oleh pemateri pada 

mata kuliah pembelajaran PJOK? 

5. Apa yang menjadi faktor penyebab anda sulit memahami materinya? 

6. Apakah anda bisa  mempraktekkan semua materi yang diberikan oleh 

pemateri pada mata kuliah pembelajaran PJOK? 

7. Apa yang menjadi faktor penyebab anda sulit mempraktekkan materinya? 
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Lampiran IV:  

JADWAL WAWANCARA DAN KETERANGAN RESPONDEN 

 

No. Nama Tanggal Keterangan 

1. Ida Wati  7 Juli 2021 Responden 1 

2. Astuti Salwiah 7 Juli 2021 Responden 2 

3. Nurkhairah Saprin 8 Juli 2021 Responden 3 

4. Nurul Hadmawati 8 Juli 2021 Responden 4 

5. Nursyawalia 9 Juli 2021 Responden 5 

6. Nur Alam Galib 9 Juli 2021 Responden 6 

7. Mulyati 9 Juli 2021 Responden 7 

8. Harniati 10 Juli 2021 Responden 8 

9. Anisa 10 Juli 2021 Responden 9 

10. Kasmawati Usman 10 Juli 2021 Responden 10 

11. Hikmah Sisilia Mafhum 11 Juli 2021 Responden 11 

12. Siti Nurhayati 11 Juli 2021 Responden 12 

13. Kurniawati 12 Juli 2021 Responden 13 

14. Ajul Dwi Sahbani 13 Juli 2021 Responden 14 
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Lampiran V: 

DAFTAR PERTANYAAN KESULITAN BELAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA MATA 

KUL.IAH PEMBELAJARAN PJOK DI FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

1. Apakah anda menyukai pembelajaran PJOK? Jika ya apa alasannya, jika tidak 

apa alasannya? 

No. Nama Jawaban 

1. R1 Iya, saya suka. Karena sebagai calon pendidik yang akan 

ditempatkan sebagai guru kelas harus mempunyai keahlian 

dalam bidang olahraga. 

2. R2 Saya tidak terlalu suka 

3. R3 Iya, karena PJOK adalah salah satu pembelajaran yang 

menerapkan banyak aktivitas fisik, dan dilakukan du ruang 

terbuka, sehingga menjadi menyenangkan 

4. R4 Tidak, 

5. R5 Iya, karena pelajarannya menuntut kita untuk lebih banyak 

bergerak 

6. R6 Suka, karena membuat kita sehat dan banyak permainan 

olahraga yang bervariasi s ehingga lebih bersemangat 

7. R7 Ya saya suka pembelajaran PJOK, karena saya orangnya suka 

bergerak dan berlari 

8. R8 Tidak terlalu suka, karena saya lebih suka belajar di tempat 

yang tertutup 

9. R9 Ya, karena pembelajaran PJOK dapat menumbuhkan rasa cinta 

mahasiswa terhadap olahraga yang memang telah diketahui 

banyak manfaatnya untuk kesehatan juga menunjang para 

mahasiswa untuk hidup sehat dan menjadi kebiasaan untuk 

berolahraga secara teratur 
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10. R10 Ya, karena pembelajaran PJOK lebih banyak praktek daripada 

teorinya 

11. R11 Ya, karena pembelajaran PJOK selain menyehatkan tubuh juga 

memberikan pengalaman kepada kita calon pendidik cara 

mengajarkan pembelajaran PJOK tersebut 

12. R12 Ya, karena pembelajaran PJOK merupakan suatu pelajaranyang 

dapat memberikan manfaat secara langsung bagi kesehatan 

13. R13 Iya, karena pembelajaran PJOK sangat diperlukan untuk 

mempelajari cara-cara menjaga kesehatan tubuh 

14. R14 Ya, saya suka pembelajaran PJOK karena pembelajaran PJOK 

tidak membosankan dan banyak yang dapat dipelajari di 

lapangan 

 

2. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran PJOK? 

No. Nama Jawaban 

1. R1 Tentu saja saya mengalami kesulitan 

2. R2 Iya, karena mempelajari PJOK, penggunaan alat-alatnya 

kurang dipraktekkan dengan baik 

3. R3 Ya, saya mengalami kesulitan 

4. R4 Iya 

5. R5 Iya, saya mengalami kesulitan 

6. R6 Iya terkadang kalau yang membutuhkan banyak gerak 

7. R7 Iya, saya mengalami kesulitan belajar pada pembelajaran 

PJOK 

8. R8 Ya, saya mengalami kesulitan 

9. R9 Iya,Terkadang 

10. R10 Iya 

11. R11 Ya, kadang-kadang 

12. R12 Iya saya mengalami kesulitan 
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13. R13 Ya, saya mengalami kesulitan, karena mempelajari PJOK, 

penggunaan alat-alatnya kurang dipraktekkan dengan baik 

14. R14 Ya, 

 

3. Bagaimana bentuk kesulitan anda ketika mengikuti pembelajaran PJOK? 

No. Nama Jawaban 

1. R1 Saya tidak terlalu paham materi yang disampaikan pemateri 

yang lain, karena saya hanya fokus dengan materi ku sendiri 

2. R2  

3. R3 Saya kurang memahami beberapa materi maupun aktivitas 

olahraga 

4. R4 Fisik Kurang mendukung untuk melakukan aktivitas karena 

mudah capek 

5. R5 Berdiskusi dengan kelompok yang telah dibentuk 

sebelumnya 

6. R6 Membutuhkan gerakan 

7. R7 Saya kurang paham karena pemateri tidak menggunakan alat 

peraga yang seharusnya 

8. R8 Ketika membutuhkan pelajaran di lapangan 

9. R9 Ketika mempraktekkan langsung tanpa adanya teori maupun 

penjelasan 

10. R10 Kesulitan yang saya hadapi ketika pembelajaran PJOK yaitu 

sulit untuk mengikuti praktek secara langsung terhadap 

materi yang telah dijelaskan 

11. R11 Praktek yang kadang lupa tahapannya 

12. R12 Sulit ketika pembelajaran praktek 

13. R13 Kesulitan saya dalam mempelajari PJOK yaitu saat praktek 

saya kurang paham, karena sebelumnya pemateri tidak 

menjelaskan secara efektif 
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14. R14 Kalau hanya sekedar teorinya saja 

 

4. Apakah anda memahami semua materi yang diberikan oleh pemateri pada mata 

kuliah pembelajaran PJOK? 

No. Nama Jawaban 

1. R1 Tidak semua, hanya materi ku pribadi yang saya pahami 

2. R2 Tidak, hanya materi saya pribadi yang saya kuasai 

3. R3 Tidak semua 

4. R4 Tidak 

5. R5 Tidak  

6. R6 Tidak  

7. R7 Tidak semuanya 

8. R8 Tidak 

9. R9 Tidak  

10. R10 Untuk pemahaman materi cukup banyak yang saya pahami 

namun untuk praktek tidak semua 

11. R11 Tidak semuanya 

12. R12 Tidak semua hanya beberapa 

13. R13 Tidak semua materi pembelajaran dapat saya pahami 

14. R14 Sedikit-sedikiti 

 

 

 

 

5. Apa yang menjadi faktor penyebab anda sulit memahami materinya? 
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No. Nama Jawaban 

1. R1 Pembelajaran PJOK membutuhkan banyak kuota, sedangkan 

uang belanja yang dikirimkan orang tua saya tidak dapat 

memenuhi segala kebutuhan saya di tanah rantauan, jadi 

untuk penggunaan kuota saya hemat, sehingga tidak ada 

materi yang disajikan oleh pemateri yang lain saya pahami 

selain materi ku sendiri  

2. R2 Kuota internet untuk belajar yang kurang 

3. R3 Terlalu banyak materi yang disampaikan 

4. R4 Kurang motivasi dan media yang mendukung 

5. R5 Kuota yang kurang, ukuran file video yang terlalu besar, 

memori HP yang full sehingga sulit untuk didownload, jadi 

sulit mau belajarnya bagaimana 

6. R6 Tanpa penjelasan langsung praktek 

7. R7 Kurang berminat, karena terus-terusan belajar secara online, 

kemudian melihat penjelasan pemateri yang menurut saya 

biasa-biasa saja, serta cara penyajian materi serta editan video 

yang kurang menarik dan terlalu terfokus pada bahasa buku 

yang dalam artian pemateri tidak menyederhakan 

8. R8 Karena saya tidak terlalu fokus dalam belajar PJOK 

9. R9 Kurangnya Sarana/alat untuk berlatih 

10. R10 Tidak ada  

11. R11 Jika hanya dijelaskan secara teori tanpa praktek 

12. R12 Saya hanya fokus pada materi saya sendiri, sehingga 

membuat saya tidak terlalu memperhatikan materi yang 

teman-teman sajikan 

13. R13 Faktor penyebabnya yaitu antara materi dan prakteknya tidak 

diajarkan secara efektif 

14. R14 Pembawaan materi dari pemateri yang membuat saya sulit 

mengerti 
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6. Apakah anda bisa  mempraktekkan semua materi yang diberikan oleh 

dpemateri pada mata kuliah pembelajaran PJOK? 

No. Nama Jawaban 

1. R1 Untuk materi yang di sampaikan pemateri yang lain hanya 

beberapa yang bisa saya praktekkan 

2. R2 Hanya materi ku saja yang bisa saya praktekkan 

3. R3 Tidak semua mampu saya praktekkan 

4. R4 Tidak  

5. R5 Kurang dapat mempraktekkan 

6. R6 Tidak 

7. R7 Tidak semua 

8. R8 Tidak 

9. R9 Iya, tapi kurang sempurna 

10. R10 Tidak semua bisa saya praktekkan 

11. R11 Sejauh ini bisa tapi masih ada beberapa materi yang diberikan 

yang terkadang saya lupa 

12. R12 Tidak, hanya materi ku saja 

13. R13 Tidak 

14. R14 Tidak semua, 

 

 

 

 

7. Apa yang menjadi faktor penyebab anda sulit mempraktekkan materinya? 
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No. Nama Jawaban 

1. R1 Lingkungan yang kurang mendukung 

2. R2 Alat peraga yang tidak ada 

3. R3 Karena pembelajaran PJOK merupakan pembelajaran yang 

menuntut adanya aktivitas fisik, dan dari setiap jenis olahraga 

memiliki peraturan dan cara praktek yang berbeda, sehingga 

saya sulit mempraktekkannya. 

4. R4 Media yang kurang memadai 

5. R5 Ukuran file untuk video terlalu besar sehingga sulit untuk di 

download 

6. R6 Terlalu banyak langkah-langkahnya 

7. R7 Tidak ada sarana/alat peraga, serta kurangnya penjelasan 

kembali dari dari dosen, karena metode yang digunakan itu, 

mahasiswa diminta buat video, setelah itu dikirim digrup, 

setelah itu selesai, tidak ada proses diskusi lagi. 

8. R8 Gerakan yang sangat susah, sehingga membuat saya kurang 

mampu melakukannya serta tidak mengetahui teknik baiknya 

seperti apa 

9. R9 Ada dua faktor yaitu faktor internal dalam diri saya pribadi 

yaitu tidak ada bakat sehingga kurang mampu 

mempraktekkannya, dan faktor eksternal tidak adanya 

sarana/alat. 

10. R10 Kurangnya praktek langsung dilapangan 

11. R11 Lupa tahapa-tahapannya/teknik-tekniknya 

12. R12 Tidak ada alat peraga 

13. R13 Faktor penyebabnya pemateri tidak menjelaskan serta 

mencontohkan secara maksimal 

14. R14 Kalau tidak diberikan contoh 

 

Lampiran VI:  

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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