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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada 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

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ
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 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 : 

 َ  kaifa : ك يْف 

 haula : ھ وْل َ 

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 

 ... ا|ََ ى...
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 

ىَ م  ر  : rama 

ق يْلََْ : qila 

وْتَ َ ي م  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

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

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
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dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلَ َ الْأ 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: 

 al-falsafah :ا لْف لْس ف ة َ

 al-biladu :ا لْب لا د َ

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
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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  ر   ta’ muruna :ت أمْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un :ش يْءَ 

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 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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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 

HR  = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 
 

Nama :  Muslimatul Hairiah 
NIM :  20800117063 
Jurusan :  Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Judul :  Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Pada Pembelajaran IPA di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk men getahui bentuk kesulitan belajar 

Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2017 pada mata 

kuliah pembelajaran IPA UIN Alauddin Makassar, untuk mengetahui faktor-

faktor kesulitan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi 

kesulitan belajar mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah angkatan 2017 

pada mata kuliah pembelajaran IPA UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah angkatan 2017 yang 

berjumlah sepuluh orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini yakni dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa: Dari penuturan 

narasum, kesulitan dalam memahami materi ipa itu sendiri yang masih kurang. 

Selain itu fasilitas dalam mempelajari IPA yang masih kurang memadai.  

Kemudian faktor-faktor kesulitan belajar yaitu Pemahaman mahasiswa terhadap 

materi IPA  yang masih kurang, Pelaksanaan praktikum yang masih kurang 

dilaksanakan, serta metode pembelajaran yang masih kurang efektif.  dan solusi 

dalam mengatasi kesulitan belajar yaitu Dosen hendaknya selalu memberikan 

motivasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar ipa, Dosen juga 

hendaknya memberikan pelatihan membaca istilah-istilah ilmiah serta 

memberikan bimbingan cara penggunaan alat laboratorium, fasilitas laboratorium 

IPA Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguru an UIN hendaknya diperadakan, Sebelum melakukan pratikum petunjuk 

dan penggunaan alat peraga diperkenalkan kepada mahasiswa, Pelaksanaan 

pratikum dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan dalam 

pembelajaran, dosen hendaknya berupayah membantu mahasiswa dalam 

memahami istilah asing dalam pembelajaran IPA,  upayah nyata dalam ini adalah 

penyusunan kamus istilah yang akan dipelajari dalam pembelajaran IPA. dan 

mahasiswa hendaknya meningkatkan kemampuan litera si membacanya teruta ma 

dalam hal istilah asing yang terdapat dalam materi pembelajaran IPA.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: bagi jurusan atau dosen. Sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengatasi faktor kesulitan belajar mahasiswa yaitu 

agar dapat memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan mahasiswa dalam 

mengimplementasikan pada saat proses perkuliahan. Bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk dikaji sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pebandingan untuk penelitian yang selanjutnya. Sehingga perlu 

adanya penelitian yang mendalam dan melakukan  kajian lebih mendalam 

terhadap bentuk kesulitan belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diagnosis merupakan penentuan jenis masalah atau kelainan dengan 

meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala 

yang tampak. Kesulit an dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga 

memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasi .  

Pendidikan  merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan 

adanya pendidikan manusia dituntut terus belajar dan memahami berbagai macam 

masalah serta akan dapat mencapai tujuan dan kesejahteraan hidupnya. Manusia 

harus mengembangkan potensi dirinya agar dapat mengatasi permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan juga merupakan usaha sadar yang 

dilakukan manusia untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Proses 

pendidikan selalu terjadi perubahan tingkah laku, bukan saja perubahan dari tidak 

tahu menjadi tahu, tetapi lebih dari itu, perubahan yang diharapkan meliputi 

seluruh aspek-aspek pendidikan seperti aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  

  Hal tersebut juga didukung Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sikdiknas) No. 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cukup 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

                                                           
1
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 22 Tahun 2003 (Cet I; Bandung: 

Fokus Media), h. 7.  
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 Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upayah pengajaran dan pelatihan. 

 Manusia yang berpendidikan juga memiliki derajat yang lebih tinggi, Allah swt 

mengistimewakan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana firman-Nya 

dalam QS. Al-Mujadillah ayat 11, sebagai berikut: 

 

    

     

     

    

     

   

     

  

Terjemahannya: 
 
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang- 

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “bedrilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt akan meninggikan derajat 

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ayat ini secara tegas menjelaskan 

bahwa begitu pentingnya pendidikan sehingga harus dijadikan prioritas utama 

dalam hidup.
3
 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah     

yang mencakup program diploma, program sarjana dan lain sebagainya yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

                                                           
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 542. 

3
 Tafsir Al Quran dan Terjemahannya, Q.S Al Mujadillah ayat 11(Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 542. 
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Perguruan tinggi itu sendiri adalah salah satu organisasi terpenting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara karena perguruan tinggi menghasilkan 

lulusan yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan pemerintah dan 

memajukan perekonomian negara. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memberikan berbagai pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan keterampilan proses sains. Keterampilan proses 

sains meliputi keterampilan mengamati, menggunakan alat dan bahan secara baik 

dan benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, 

mengajukan pernyataan, menggolongkan dan menafsirkan data,serta 

mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis, menggali dan 

memilah informasi factual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau 

memecahkan masalah sehari-hari
4
. 

Dalam mempelajari IPA, mahasiswa lebih sering dihadapkan dengan 

konsep-konsep yang bersifat abstrak, banyaknya istilah asing dan nama-nama 

ilmiah. Dengan mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dosen  dapat memberikan penanggulangan sesuai dengan jenis 

kesulitan belajar mahasiswa serta diharapkan dosen mampu meningkatkan 

profesionalisme dalam mengajar sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan 

belajar IPA pada mahasiswa. 

Dalam mengembangkan IPA dosen harus menyadari bahwa pelajaran ini 

lebih dari kumpulan fakta atau konsep, tetapi juga merupakan kumpulan proses 

dan nilai yang dapat dikembangkan dalam kehidupan nyata. Banyak mahasiswa 

yang tidak dapat mengembangkan pemahamanya terhadap konsep-konsep 

pembelajaran ini karena ada perolehan pengetahuan dan prosesnya tidak 

terintegrasi dengan baik sehingga para mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

belajar IPA, khususnya.Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi mahasiswa 

PGMI dalam mempelajari IPA antara lain kesulitan dalam memahami konsep-

konsep IPA, kesulitan dalam membaca kalimat dan istilah asing serta kesulitan 

dalam menggunakan alat.    

                                                           
4
 Anonim Kurikulum Pendidikan Dasar dan Garis-Garis Besar Program Penagajaran 

(GBPP) Mata Pelajaran IPA. Jakarta: Depdikbud. 2006. 
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Dan nilai yang dapat dikembangkan dalam kehidupan nyata. Banyak 

mahasiswa yang tidak dapat mengembangkan pemahamanya terhadap konsep-

konsep pembelajaran ini karena ada perolehan pengetahuan dan prosesnya tidak 

terintegrasi dengan baik sehingga para mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

belajar IPA, khususnya. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi mahasiswa 

PGMI dalam mempelajari IPA antara lain kesulitan dalam memahami konsep-

konsep IPA, kesulitan dalam membaca kalimat dan istilah asing serta kesulitan 

dalam menggunakan alat. 

Belajar adalah 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 mahasiswaseperti 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 

dengan mahasiswa lainnya. Perbedaan tersebut mempengaruhi aktivitas belajar 

mahasiswa.
5
 

Masalah tersebut kecenderungan tidak semua mahasiswa dapat 

menyelesaikan dengan sendirinya. Sebagian orang mungkin tidak mengetahui cara 

yang baik untuk memecahkan masalah sendiri. Sebagian yang lain tidak tahu apa 

sebenarnya masalah yang dihadapi. Ada pula seseorang yang tampak tidak 

                                                           

5
Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet.I; Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), h. 229. 
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mempunyai masalah, padahal ada masalah yang dihadapinya. Sehingga 

mahasiswa sulit meraih prestasi di kampus, padahal telah mengikuti perkuliahan 

dengan sungguh-sungguh. Masalah belajar juga pada umumnya yang menjadi 

persoalan ialah bertitik tolak dari hasil belajar. Apabila hasil belajar baik, maka 

pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi sebaiknya apabila hasil 

belajar tidak memuaskan persoalan akan segera timbul. Karena itu dalam belajar, 

pada umumnya orang akan melihat terlebih dahulu atau sebagai titik tolaknya 

adalah hasil belajar. Setelah hasil belajar, orang akan melihat bagaimana 

prosesnya dan kemudian bagaimana masukannya. 

Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari ilmu-

ilmu yang diberikan oleh dosen. Hal ini terjadi diduga karena ada kesalahan dalam 

cara belajar ataupun karena hambatan yang menyebabkan mahasiswa terlambat 

dalam belajar, sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Masalah 

tersebut sering terjadi dikalangan mahasiswa, banyak kriteria mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah belajarnya, dimana ada sebagian mahasiswa yang tidak 

bisa menyelesaikan masalahnya sendiri da nada pula yang bisa menyelesaikan 

masalahnya sendiri. Hal ini juga terjadi dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Oleh karena itu, memahami kesulitan belajar dalam Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sangat penting untuk memperbaiki proses belajar.  

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat 

belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau gangguan 

belajar tertentu yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Kesulitan ini sering 

tampak sebagai kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya 

keterampilan prasyarat, keterampilan ini yaitu keterampilan atau kemampuan 

yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai keterampilan berikutnya. 

Pembelajaran ipa  adalah pembelajaran yang mengedepankan proses penemuan, di 

mana peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir, pemecahan masalah, 

bekerja ilmiah, bersikap ilmiah, dan dapat berkomunikasih dengan baik, belajar 

melalui pendekatan kontruktivis melalui eksperimen menjadi penting bagi 

mahasiswa calon guru pgmi untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan 

dalam belajar ipa. Kemampuan mahasiswa calon guru pgmi dalam hal 
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perancangan kegiatan eksperimen menggambarkan suatu tingkatan mutu guru 

pgmi yang semakin baik. 

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa inggris “Learning 

Disability” yang berarti ketidak mampuan belajar. Kata Disability diterjemahkan 

“kesulitan” yaitu untuk memberikan kesan optimis bahwa seseorang sebenarnya 

masih mampu belajar. Hal yang dapat juga menjadi ukuran untuk mengetahui 

penyebab kesulitan belajar adalah hambatan-hambatan yang dialami peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Peserta didik termaksut mahasiswa banyak 

mengalami kesulitan belajar ipa, hal ini ditandai dengan nilai yang rendah dan 

pemahaman konsep yang kurang. Kesulitan belajar ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, di antaranya metode pembelajaran yang cenderung membosankan atau 

kurang mendukung proses belajar mengajar, sarana dan prasarana yang kurang 

dan model asesmen yang tidak mendukung hasil belajar mahasiswa.
6
 

Kondisi yang terjadi berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa 

mahasiswa terdapat 10 orang mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar IPA 

kurang memanfaatkan lingkungan sekitar dan laboratorium untuk menunjang 

pembelajaran, terutama pada konsep-konsep abstrak yang membutuhkan 

percobaan. Media dan metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen juga 

masih kurang bervariasi, sehingga beberapa mahasiswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pembelajaran ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Diagnosis Kesulitan Belajar”. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: Diagnosis Kesulitan Belajar. 

Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus 

Mendiagnosis Kesulitan Belajar yang 

dialami Mahasiswa PGMI 3 dan 4 

a. Kemampuan Mahasiswa dalam 

memahami fakta, konsep, prinsip, 

                                                           
            

6
 Diah Nugraheni, Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah 

Mekanika.{Vol. 5 No. 1, 2017}, h. 2. 
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dalam pembelajaran IPA teori  pembelajaran IPA, dan  

hambatan dalam memahami 

pembelajaran IPA. 

b. Keterampilan Mahasiswa PGMI 

dalam menggunakan alat pratikum 

padapembelajaran IPA, keterampilan 

mahasiswa PGMI dalam membaca 

dan memahami kalimat asing. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar mahasiswa PGMI pada mata kuliah 

pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? 

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

pada mata kuliah pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kesulitan belajar mahasiswa PGMI 

pada mata kuliah pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang dijadikan peneliti 

sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah ada 

sebelumnya. setelah melakukan penelusuran dan menganalisis pada berbagai 
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sumber referensi yang relevan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang 

hampir semakna dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut: 

Ismail dalam tesisnya “Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Aktif di Sekolah” 
7
 penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

dimana letak kesulitan belajar yang di hadapi oleh siswa serta untuk mencari 

pemecahannya. Jika kesulitan belajar siswa tersebut dibiarkan, maka tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan 

tersebut, siswa memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran 

maupun dalam mengatasi hambatan-hambatan lain. Kesulitan belajar siswa harus 

dapat diketahui dan dapat diatasi sedini mungkin, sehingga tujuan instruksional 

dapat tercapai dengan baik. Maka perlu dilakukan diagnosis dari pelaksanaan 

diagnosis ini membantu siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Untuk melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar harus ditempuh. 

Sukaswanto dalam skripisinya “Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa 

Pada Mata Kuliah Statika dan Kekuatan Material”
8
  penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: hambatan yang menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa, kesulitan 

belajar yang dialami mahasiswa, kompetensi yang sulit dipelajari mahasiswa pada 

mata kuliah. Statika dan Kekuatan Material (SKM), usaha yang dilakukan 

mahasiswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. 

Retno Tanjung sari, Dkk dalam jurnal yang berjudul “Diagnosis Kesulitan 

Belajar Matematika SMP Pada Materi Persamaan Garis Lurus” 
9
 Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kesulitan siswa dalam memahami 

                                                           

7
Ismail, Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah. (Jurnal 

Edukasi Vol 2, Nomor 1, Januari 2016). 

8
Sukaswanto, Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Statika dan 

Kekuatan Material.  (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik 

Otomotif  Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). 

9
Retno Tanjung Sari, Dkk. Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika SMP Pada Materi 

Persamaan Garis Lurus. (Semarang : Unnes Journal of Mathematics Education, 2012).  
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dan menggunakan konsep/prinsip dalam materi Persamaan Garis Lurus. Hasil 

penelitian dan simpulan yang diperoleh antara lain jenis kesulitan siswa dalam 

materi persamaan garis lurus adalah (1) kesulitan dalam kemampuan 

menerjemahkan (linguistic knowledge) ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

menafsirkan bahasa soal; (2) kesulitan dalam menggunakan prinsip termasuk 

didalamnya siswa tidak memahami variabel, kurangnya penguasaan dasar-dasar 

aljabar dan kurangnya kemampuan memahami (schematic knowledge) yang 

ditunjukkan dengan kesalahan dalam mengubah bentuk persamaan, kesalahan 

dalam komputasi aljabar, kesulitan dalam menerapkan prinsip gradien tegak lurus 

dan kesalahan dalam operasi bilangan; (3) kesulitan dalam menggunakan konsep 

termasuk didalamnya ketidakmampuan untuk mengingat konsep, ketidak 

mampuan  mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep dan kurangnya 

kemampuan memahami (schematic knowledge) yang ditunjukkan dengan kurang 

lengkap dalam menuliskan rumus; dan (4) kesulitan dalam kemampuan algoritma 

termasuk didalamnya kurangnya kemampuan perencanaan (strategy knowledge) 

dan dalam kemampuan penyelesaian (algorithmic knowledge) ditunjukkan dengan 

tidak mengerjakan soal, krang langkah, belum selesai, kurangnya ketelitian siswa 

dalam mengerjakan 

H. M. Sattu Alang dalam jurnalnya yang berjudulnya “Urgensi Diagnosis 

Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar”
10

 dalam jurnal ini untuk melakukan 

diagnosis terlebih dahulu harus diketahui penyebab dari kesulitan belajar itu 

sendiri, setelah itu barulah dilakukan diagnosis dengan melihat gejala-gejala yang 

tampak dari diri peserta didik yang menginterpretasikan bahwa ia mengalami 

kesulitan belajar. Setelah melihat gejala-gejala yang tampak, Langkah-langkah 

                                                           

10
H. M. Sattu  Alang, Urgensi Diagnosis Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar. (Makassar: 

Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember: 1 – 14, 

2015). 
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diagnostik yang ditempuh guru, antara lain sebagai berikut: Melakukan observasi 

kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran, 

memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga 

mengalami kesulitan belajar.Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk 

mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 

Memberikan tes diagnostic, memberikan tes kemampuan intelegensi (IQ), Upaya 

dalam mengatasi kesulitan belajar demi perbaikan belajar, meliputi menganalisis 

penomena yang ditampilkan oleh peserta didik, mengidentifikasi dan menentukan 

bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan, menyusun program 

perbaikan, khususnya program remedial teaching (perbaikan belajar), dan terakhir 

melaksanakan program perbaikan. Diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan belajar 

sangat penting, karena dengan tindakan-tindakan positif terhadap perbaikan 

belajar sangat dituntut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

Diagnosis Kesulitan Belajar mahasiswa PGMI pada Mata Kuliah Pembelajaran 

IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.Penulis dapat 

melihat kesulitan belajar mahasiswa tersebut. 

Febi Udiyana, Hairida, Rody Putra Sartika dalam jurnalnya yang berjudul 

“Analisis Keterampilan Menggunakan dan Merangkai Alat Praktikum Melalui 

Self dan Peer Assessment Pada Mahasiswa”
11

 dalam jurnal ini mendeskripsikan 

keterampilan menggunakan dan merangkai alat praktikum melalui self dan peer 

assessment. Subyeknya sendiri adalah mahasiswa semester IV reguler B Tahun 

Ajaran 2014/2015 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNTAN. Alat 

pengumpul data yang digunakan berupa kuesioner self assessment, kuesioner peer 

assessment dan lembar observasi serta pedoman wawancara. Berdasarkan hasil 

                                                           
11

 Febi udiyana, Hairida & Rody Putra Sartika, Analisis Keterampilan Menggunakan dan 

Merangkai Alat Praktikum Melalui Self dan Peer Assessment Pada Mahasiswa. (Pontianak: 

Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Untan, 2014). 
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analisis diperoleh data keterampilan menggunakan pipet ukur termasuk kategori 

sangat baik, keterampilan menggunakan corong pisah termasuk kategori sangat 

baik; keterampilan menggunakan neraca analitik termasuk kategori sangat baik; 

keterampilan merangkai alat refluks termasuk kategori sangat baik; keterampilan 

merangkai alat destilasi termasuk kategori baik. 

Djohar Maknum, dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Keterampilan 

Laboratorium Mahasiswa Menggunakan Asesmen Kegiatan Laboratorium 

Berbasis Kompetensi Pada Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)”
12

 

Dia menjelaskan pelayanan kegiatan laboratorium/praktikum merupakan salah 

satu unsur dan upaya yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran sains IPA 

secara menyeluruh. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap kegiatan 

laboratroium yang semakin meningkat baik jumlah maupun mutunya, maka 

peranan laboratorium sains (biologi) baik dalam bentuk rujukan kegiatan lab sains 

maupun bentuk lainnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 

 Penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan (Research 

and Development). Asesmen berbasis kompetensi yang dikembangkan meliputi 

empat dimensi kompetensi dalam asesmen berbasis kompetensi yaitu; (1) task 

skills, (2) contingency management skills, (3) task management skills, dan (4) 

role/job environment skills. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Pre Experimen Design (Quasi experiment). Kegiatan 

praktikum di Jurusan Tadris IPA Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon kurang 

mengembangkan keterampilan laboratorium, kompetensi keterampilan lab 

mahasiswa kategori sedang sampai tinggi. Efektivitas asesmen yang digunakan 

untuk mengevaluasi keterampilan lab mahasiswa sudah cukup tinggi. Keunggulan 

                                                           
12

 Djohar Maknum, Evaluasi Keterampilan Laboratorium Mahasiswa Menggunakan 

Asesmen Kegiatan Laboratorium Berbasis Kompetensi Pada Pelaksanaan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL). (Cirebon: JURNAL TARBIYAH, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2015 ). 
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asesmen yang digunakan, dapat secara rinci mengevaluasi keterampilan lab 

mahasiswa berdasarkan kriteria/indikator kerja yang jelas, sedangkan 

kelemahannya memerlukan waktu yang ekstra dan metode penilaian yang 

komprehensif untuk mendapatkan data hasil evaluasi yang lebih valid. Faktor-

faktor pendukung untuk mengembangkan keterampilan lab mahasiswa, antara lain 

keberadaan lab, alat, dan bahan praktikum, dan adanya panduan praktikum, 

sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan waktu praktikum, serta 

kerusakan dan keterbatasan alat. 

Imanuel Sairo Awang dalam jurnalnya yang berjudul “Kesulitan Belajar 

IPA Peserta Didik Sekolah Dasar”
13

 dalam jurnalnya ia menjelaskan Pencapaian 

kompetensi pada suatu satuan pendidikan dilaksanakan melaluikegiatan 

pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai kompetensinya pada 

tingkat SD adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pembelajaran IPA di 

SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu peserta 

didik secara ilmiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan 

bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam.  

Tetapi pada kenyataanya tidak semua peserta didik menguasai kompetensi 

seperti yang diharapkan. Penguasaan konsep IPA yang kurang ini disebabkan oleh 

kesulitan peserta didik dalam merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru 

mereka. Temuan penelitian ini memberikan informasi penyebab kesulitan belajar 

IPA peserta didik SD pada1) factor internal yakni aspek minat, motivasi, rasa 

percaya diri, kebiasaan belajar, dan cita-cita; dan 2) faktor eksternal yaknibanyak 

istilah asing, materi yang terlalu padat, siswa terkesan mau tidak mau harus 

menghafalmateri, terbatasnya media pembelajaran, peserta didik terkesan susah 

                                                           
13

 Imanuel Sairo Awang, Kesulitan Belajar IPA Peserta Didik Sekolah Dasar. (Sintang: 

Vox Edukasi Vol6, No 2 November 2015). 
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memahami materi tanpa tersedianya media, guru yang cenderung mendominasi 

pembelajaran, penguasaan guru akan materi lemah, dan terlalu monoton. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas agar hasil dari penelitian dapat 

dijadikan landasan atau sebuah referensi. Secara operasional tujuan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulisan penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk Kesulitan Belajar Mahasiswa PGMI pada 

Mata kuliah Pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

b. Untuk memberikan solusi dalam mengatasi  Kesulitan Belajar Mahasiswa 

PGMI pada Mata Kuliah Pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh dan bisa mengaplikasikanya. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

menambah referensi atas ilmu yang telah ada, wawasan dan memberikan 

informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

b. Kegunaan praktis 
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BAB II 

TINJAUAN  TEORETIS 

A. Deskripsi Teori 

1. Diagonosis 

Diagnosis ialah menentukan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti 

latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang 

tampak. Kesulitan dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha 

lebih giat lagi untuk dapat mengatasi.  

Belajar didefenisikan sebagai tingkah laku yang diubah melalui latihan 

atau pengalaman. Dengan kata lain tingkah laku yang mengalami perubahan 

karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian fisik maupun psikis, 

seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan atau sikap.
14

                          

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa inggris 

learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena 

learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan belajar, istilah 

kesulitan belajar digunakan dalam buku ini karena dirasakan lebih optimistis.
15

 

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses 

belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. Banyak buku psikologi mendefenisikan tentang belajar. Namun, baik 

secara eksplisit maupun implicit terdapat kesamaan maknanya bahwa defenisi 

                                                           

14
M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

84. 
15

Abdurrahman Mulyono. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.{Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2003}, h. 6. 
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konsep belajar manapun itu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku 

atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.
16

  

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat 

belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau gangguan 

belajar tertentu yang dialami oleh peserta didik. Setiap peserta didik pada 

prinsipnya diharapkan dapat menunjukkan kinerja akademik dan mencapai 

prestasi yang optimal. Kesulitan belajar (learning difficulty) biasanya tampak jelas 

dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar yang dicapai peserta 

didik. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya 

kelainan perilaku (misbehavior) pada peserta didik seperti suka berteriak di kelas, 

mengganggu teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah dan sering minggat di 

sekolah.
17

 

Dengan mengkaitkan dua pengertian diatas, dapat didefenisikan bahwa 

diagnosis  kesulitan belajar adalah upayah untuk memahami jenis dan 

karakteristik serta latar belakang dari kesulitan belajar dengan menghimpun dan 

mempergunakan  berbagai  data/informasi  selengkap mungkin. 

Menurut Thorndike dan Hagen dalam Makmun, bahwa diagnosis dapat 

diartikan sebagai studi yang saksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk 

menemukan karakteristik atau keslahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial.
18

 

Sedangkan menurut Dalyono diagnosis adalah keputusan (penentuan) 

mengenai hasil pengolahan data.
19

  

                                                           

16
Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Pengajaran Modul, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157. 
17

 Rohmalina Wahab. Psikologi Belajar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 191-192. 

18
R.I. Thorndike dan E.B. Hagen, Measurement and Evaluation in Psychology and 

Education (New York: Wiley and Sons, 1959). Dikutip dalam Abin Syamsuddin Makmun, 

psikologi kependidikan perangkat system pengajaran modul (Cet IX: Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset,2007), h. 307. 

19
 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan. Rineka Cipta, Jakarta, 2009,h. 256. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa diagnosis dapat diartikan sebagai upayah untuk mencari penyelesaian 

permasalahan yang terjadi, permasalahan internal maupun eksternal, seperti 

terdapatnya beberapa kesulitan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, 

diagnosis  bukan hanya sekedar  mengidentifikasi jenis, karakteristik, maupun 

latar belakang dari suatu  kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga 

mengimplikasikan suatu upayah untuk meramalkan kemungkinan dan 

menyarankan tindakan pemecahanya. 

Dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar, ada tujuan, prosedur, dan 

prinsip, yaitu:  

a.  Tujuan Diagnosis Kata kunci dari diagnosis adalah menemukan penyebab 

timbulnya masalah serta usaha mencari solusinya, maka tujuan diagnosis adalah 

menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan 

jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan 

diagnosis yaitu menemukan penyebab timbulnya masalah guna menetapkan 

kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar.  

b. Prosedur Diagnosis Menurut Samuel S. Kirlk dalam Mulyono bahwa, 

Prosedur Diagnosis mencakup lima langkah:
20

 

1) Menentukan potensi atau kapasitas anak  

2) Menentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi yang memerlukan 

pengajaran remedial 

3) Menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi  

4) Menganalisis faktor-faktor yang terkait  

5) Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. 

                                                           

20
Mulyono Abdurrahman,  Anak berkesulitan belajar, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 

h.13. 
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Menurut Mulyadi, diagnosis kesulitan belajar dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu 

2) Mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan 

pelajaran manakah kesulitan terjadi  

3) Analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. 

c.   Prinsip Diagnosis Ada beberapa prinsip diagnosis yang perlu diperhatikan 

oleh guru pembimbing bagi anak berkesulitan belajar. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah terarah pada perumusan metode perbaikan, efisien, menggunakan catatan 

kumulatif, memperhatikan berbagai informasi yang terkait, valid dan reliabel, 

penggunaan tes baku, penggunaan prosedur informal. Kuantitatif, dan 

berkesinambungan. Dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, 

pemahaman yang baik dari guru pembimbing mengenal kesulitan belajar 

merupakan dasar dalam memberikan bantuan kepada siswa. Kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa akan termanifestasi dalam berbagai macam gejala. 

2. Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa inggris “Learning 

Disability” yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan 

dengan “kesulitan” untuk memberikan kesan optimis bahwa seseorang sebenarnya 

masih mampu belajar. Hal yang dapat juga menjadi ukuran untuk mengetahui 

penyebab kesulitan belajar peserta didik atau mahasiswa adalah hambatan- 

hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan 

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan ini sering tampak 

sebagai kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan 
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prasyarat, yaitu keterampilan yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum 

menguasai keterampilan berikutnya. Suatu kesulitan belajar itu ada, kalau seorang 

mahasiswa itu jelas tidak memenuhi harapan-harapan yang diisyaratkan oleh 

perguruan tinggi. Salah satu harapan tersebut adalah tercapainya hasil belajar yang 

optimal.
21

 

Kesulitan belajar merupakan keadaan dimana peserta didik tidak dapat 

belajar bagaimana mestinya.
22

 Setiap individu memang tidak ada yang sama. 

Perbedaan individu ini yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar 

dikalangan peserta didik. Kesulitan belajar yang dimaksud disini ialah kesukaran 

yang dialami mahasiswa dalam menerima atau menyerap pelajaran, kesulitan 

belajar yang  dihadapi  mahasiswa ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran 

yang disampaikan/ditugaskan oleh seorang pendidik. Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang sangat  mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang.
23

 Menurut Hammi 

kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas 

mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan dalam 

berhitung.
24

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka penulis mengambil 

kesimpulan  bahwa kesulitan belajar ialah suatu keadaan dimana mahasiswa tidak 

dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, 

mahasiswa mengalami kesulitan untuk menyerap pelajaran tersebut, baik kesulitan 

itu datang dari dirinya sendiri,  dari sekitarnya ataupun karena faktor-faktor lain 

                                                           
 

21
 Diah Nugraheni. Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Mekanika, 

(Vol. 5. No. 1, 2017), h. 2. 
22

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 229.  
23

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 

h.165. 
24

 Yulinda Erna Suryani, Kesulitan Belajar, (Jurnal Magistra, No. 73 2010), h. 33. 
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yang menjadi pemicunya. Dalam hal ini, kesulitan belajar akan membawa 

pengaruh negatif terhadap hasil belajarnya. 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, dengan belajar manusia 

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang berguna bagi 

dirinya sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Slameto, “Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
25

 

“Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka 

responnya menurun”.
26

 

Hakikat belajar menurut Tester D. Crow and Alice Crow, adalah 

perubahan individu dalam kebiasaan pengetahuan dan sikap. Dalam definisi ini 

seseorang dikatakan belajar, apabila ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu 

dalam menguasai ilmu pengetahuan. Belajar merupakan suatu proses di mana 

guru melihat apa yang terjadi selama siswa mengalami atau menjalani 

pengalaman edukatif untuk mencapai suatu tujuan yakni dengan memperhatikan 

pola perubahan.
27

 

Sedangkan menurut Cronbach dalam kutipan Sumadi Suryaberata 

mengatakan bahwa “Learning is shown by a change in behavior as a result of a 

experience” Jadi belajar yang sebaiknya adalah dengan memahami dan dalam 

mengalami itu si pelajar menggunakan pancindranya.
28

  Dengan kata lain seorang 

                                                           
25

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 20. 
26

 Dimyati.Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 9 
27

 Roestiyah N. K, Didaktik dan Metodik (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.17. 
28

Sumadi Suryaberata, Psikologi Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 

231.  
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pelajar tidak sekedar dia mengetahui akan tetapi dia juga harus mampu 

mengaplikasikannya. Belajar adalah proses keingintahuan demi perubahan.
29

 

Dari beberapa definisi belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses kegingintahuan seseorang untuk mendapatkan 

pengetahuan (kognitif), bukan hanya dari aspek kognitif melainkan juga adanya 

perubahan yaitu dari aspek sikap (afektif) dan keterampilan (Psikomotorik).    

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak 

dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabrin kesulitan belajar yaitu 

kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan 

belajar adalah suatu kondisi dimana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak 

sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan.
30

 

Sedangkan menurut Hammill kesulitan belajar adalah beragam bentuk 

kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, 

menulis, menalar, dan dalam berhitung.
31

 

Kesulitan belajar tidak langsung berhubungan dengan tingkat intelegensi 

dari peserta didik yang mengalami kesulitan, namun peserta didik tersebut 

mengalami kesulitan dalam hal menguasai keterampilan belajar dan dalam 

melaksanakan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan dalam belajar seperti yang 

dilakukan dalam pendekatan dan metode pembelajaran konvesnional. Kesulitan 

belajar merupakan isu yang berkepanjangan di dalam dunia pendidikan karena 

kelainan ini sulit untuk diatasi, namun dengan dukungan dan intervensi yang 

tepat, peserta didik yang berkesulitan belajar dapat menyelesaikan tugas-tugas 

                                                           
29

 Willis Dahar , Teori Belajar dan Pembelajaran (Cet. I; Bandung: Erlangga, 2011), h. 2. 

30
M. Dalyono. Op. Cit. h. 229. 

31
Yulinda Erna Suryani, Kesulitan Belajar, jurnal magistar.  No.73 (September 2010). h. 

33. 
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belajarnya dan sukses dalam pembelajaranya, dan bahkan memiliki karir yang 

cemerlang setelah mereka dewasa.
32

  

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar 

yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. 

Hambatan ini mungkin disadari dan mungkin tidak dapat disadari dan dapat 

bersifat sosiologis, atau pun psikologis dalam keseluruhan proses belajarnya. 

Sangat jarang ditemukan peserta didik yang maju berasal dari dari lingkungan 

sekolah yang kurang kondusif. Oleh karena itu, suasana yang nyaman tanpa 

keributan, serta fasilitas belajar yang memadai, akan mendorong lahirnya peserta 

didik yang berprestasi tinggi.
33

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kesulitan belajar ialah suiatu keadaan dimana mahasiswa tidak dapat 

menyerap pelajaran tersebut, baik kesulitan itu datang dari dirinya sendiri, dari 

sekitarnya ataupun karena faktor- faktor lain yang menjadi pemicunya. Dalam hal 

ini, kesulitan belajar akan membawa pengaruh negative terhadap hasil belajarnya. 

Pada umumnya, “kesulitan belajar” merupakan suatu kondisi tertentu yang 

ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu 

tujuan,sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. 

Prayitno,dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling (Dari “Pola 

Tidak Jelas kePola Tujuh Belas”) Materi Layanan Pembelajaran, Depdikbud  

menjelaskan: Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses 

belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal.
34

  

                                                           
32

 Jamaris Martini. Kesulitan Belajar. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 4. 
33

 Abbas, Muhammad Yusuf Hidayat. Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Fisika Pada 

Peserta Didik Kelas Ipa Sekolah Menengah Atas. (Vol. 6 No. 1), 2018. h. 46. 

34
Depdikbud, Modul Diagnostik Kesulitan Belajar dan Pengajaran Remedial.(Jakarta: 

Universitas Terbuka.1984/1985.) h. 1-2 
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Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak 

dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat 

psikologis, sosiologis dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. 

Dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan 

mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi 

yang dicapainya berada dibawah yang semestinya. Alan O. Ross dalam Sugiyanto, 

mengatakan “Alearning difficulty represente a discrepancy between a chill’s 

estimated academic potential and his actual level of academic performance”.
35

 

Selanjutnya, bila dikembangkan pemahaman konsep kesulitan belajar 

maka pengertian kesulitan belajar mempunyai suatu pengertian yang sangat luas 

dan mendalam, termasuk pengertian-pengertian: “learning disorder”, “learning 

disabilities”, “learning disfunction”, “underachiever”, dan “slow learners”. 

Dari kesulitan-kesulitan belajar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar 

seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Learning 

disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah mengacu kepada gejala dimana 

anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang 

dicapai berada di bawah potensi intelektualnya.  

Learning disfunction, mengacu kepada gejala dimana proses belajar tidak 

berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya 

subnormalitas mental, gangguan alat dria, atau gangguangangguan psikologis 

lainnya. Underachiever, adalah mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat 

potensi intelektual yang tergolong diatas normal, tetapi prestasi belajarnya 

tergolong rendah.  

                                                           

35
Sugiyanto, Psikologi Pendidikan Diagnostik Kesulitan Belajar (DKB). (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta.) h. 116. 
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Kemudian, slow learner (lambat belajar) adalah anakanak yang lambat 

dalam proses belajarnya, sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih 

lama dibandingkan dengan sekelompok anak lain yang memiliki taraf intelektual 

yang sama. Individu yang tergolong dalam pengertian-pengertian tersebut di atas, 

akan mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan dalam proses belajarnya. 

Kesulitan belajar, pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak 

dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan 

dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai 

bentuk tingkah laku. Sesuai dengan pengertian kesulitan belajar diatas, tingkah 

laku yang dimanifestasikannya ditandai dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu. Gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek motoris, kognitif, konatif dan 

afektif, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapainya. 

Beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi 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 dimilikinya. 

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

Mungkin ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tapi 

nilainya yang dicapainya selalu rendah. 

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal 

dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu 

yang tersedia. 

d. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. 
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e. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di 

luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, 

mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. 

f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, 

mudahtersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi 

situasitertentu.
36

 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas Burton mengidentifikasikan 

seseorang siswa itu dapat dipandang atau dapat diduga sebagai mengalami 

kesulitan belajar, apabila yang bersangkutan menunjukkan kegagalan (failure) 

tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Oleh karena itu, Burton 

mendefinisikan kegagalan belajar, sebagai berikut: 

a. Siswa dikatakan gagal, apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan 

tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan (mastery 

level), minimal dalam pelajaran tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh 

orang dewasa atau guru (criterion referenced). 

b. Siswa dikatakan gagal, apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan 

atau mencapai prestasi yang semestinya (berdasarkan ukuran tingkat 

kemampuannya, inteligensi, bakat), ia diramalkan (predicted) akan dapat 

mengerjakannya atau mencapai prestasi tersebut. 

c. Siswa dikatakan gagal, apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai 

tingkatpenguasaan (mastery level) yang diperlukan sebagai prasyarat 

(prerequisiti) bagi kelanjutan (continuity) pada tingkat pelajaran berikutnya.
37

 

                                                           

36
 Sugiyanto, Psikologi Pendidikan Diagnostik Kesulitan Belajar (DKB). ( Yogyakarta : 

Universitas Negeri Yogyakarta. ) h. 118. 
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 H.Burton W. The Guidance of Learning Activities. (New York :  Appleton Century 
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d. Siswa dikatakan gagal, apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan 

tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial, sesuai dengan pola 

organismiknya (his organismic pattern) pada fase perkembangan tertentu 

sepertiyang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan (norm 

referenced). 

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kesulitan belajar disebabkan 

karena rendahnya kemampuan intelegensi peserta didik. Namun, kenyataanya 

banyak peserta didik yang memiliki kemampuan intelegensi yang tinggi tetapi 

hasil belajarnya rendah. Selain itu, peserta didik yang memiliki intelegensi yang 

rata-rata normal, tetapi dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, bahkan melebihi 

kemampuan peserta didik yang memiliki intelegensi tinggi. Oleh karena itu, 

kesulitan belajar tidak hanya berfokus pada persoalan intelegensi.
38

 

b. Indikator Kesulitan Belajar  

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang 

tidak dapat belajar secara wajar karena adanya suatu gangguan dan hambatan 

yang dialami sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Ada beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik 

adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

b. Peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandikan 

dengan peserta didik lainya dalam satu kelompok.
39
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Kesulitan belajar yang penulis maksud disini adalah suatu kondisi dimana 

mahasiswa tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya hambatan, 

kendala yang ada saat belajar. 

c. Jenis-jenis Kesulitan Belajar  

Burton mengidentifikasi seorang siswa kasus dapat dipandang atau dapat 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukan 

kegagalan (failure) tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan 

belajar dapat didefinisikan oleh burton sebagai berikut: 

a. Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tetentu yang bersangkutan 

tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan (level of 

mastery) minimal dalam pekerjaan tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh 

orang dewasa atau guru (criterion refrenced). Kasus siswa semacam ini dapat 

digolongkan kedalam lower group.  

b. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan 

atau mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat 

kemampuan, inteleginsi, bakat. Diramalkan (predicted)  akan dapat 

mengerjakannya atau mencapai suatu prestasi, namun ternyata tidak sesuai 

dengan kemampuannya. Kasus siswa ini dapat digolongkan kedalam under 

archievers. 

c. Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan 

tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuain sosial sesuai dengan pola 

organismiknya (his organismic pattern) pada fase perkembangan tertentu, 

seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan 

(norm-referenced). Kasus siswa yang bersangkutan dapat dikategorikan 

kedalam slow learners. 
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d. Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai 

tingkat penguasaan (level of mastery) yang diperlukan sebagai prasyarat 

(prerequisite) bagi kelanjutan ini dapat digolongkan kedalam slow learners 

atau belum matang (immature) sehingga mungkin harus menjadi pengulang 

(repeaters) pelajaran.
40

 

Dari keempat defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang peserta didik 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak berhasil 

mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Dalam hasil belajar, sudah tentu 

mencakup aspek-aspek substansial-material, fungsional-struktur, dan berhavioral 

atau yang mencakup segi-segi kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan 

batasan waktu yang dimaksud, dapat berarti suatu periode pendidikan. 

Jenis-jenis kesulitan belajar yang juga sering dialami peserta didik: 

1. Kemampuan persepsi yang rendah (poor perceptual abilities) 

 Kemampuan persepsi yang rendah (poor perceptual abilities), yaitu berkaitan 

dengan persepsi pendengaran, persepsi visual, dan persepsi taktil. Penjelasan 

mengenai persepsi-persepsi tersebut adalah: 

a. Persepsi pendengaran, pada persepsi ini biasanya peserta didik kesulitan     

membedakan suara, bunyi huruf hidup, bunyi huruf mati, atenasi dan 

pengalokasikan pendengaran. 

b. Persepsi visual, pada persepsi ini biasanya peserta didik kesulitan dalam 

klosur visual (visual closure), kemampuan membedakan benda-benda yang 

bentuknya sama, menghubungkan figure dasar secara visual, persepsi 

terhadap ukuran, persepsi mengenai jarak dan kedalamannya, dan mengenali 

suatu benda. 
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c. Persepsi taktil, pada persepsi ini peserta didik sulit membedakan benda 

dengan meraba, kemampuan benda-benda yang biasa digunakan, dan lokasi 

benda. 

d. Kemampuan menyadari tubuh sendiri (body wareness diffilties) 

kesadaran peserta didik dalam memahami tubuhnya sendiri didefinisikan 

sebagai konsep dan pemahaman bahwa adanya hubungan antara tubuh 

seseorang dengan lingkungan. Faktor-faktor yang terlibat dalam 

perkembangan kesadaran ini diantaranya kinesthesia, asimilasi, dan 

perlengkapan visual. Kesulitan- kesulitan yang dialami peserta didik ini 

dimungkinkan terjadi dalam wilayah keterampilan gerak. 

e. Kelainan kegiatan gerak (disorder of motor activity) 

Kelainan gerak pada peserta didik dapat diamati karena memilik i hubungan 

yang erat dengan: kesulitan belajar yang dapat ditinjau secara etiologi, 

kelainan gerak ini dapat diamati melalui dua cara, yaitu: 

1) Kegiatan peserta didik saat melakukan oleh tubuh, misalnya ketika 

peserta didik tidak dapat atau kesulitan belajar dalam duduk, berlari, 

mempertahankan keseimbangan. 

2) Kesulitan belajar peserta didik dalam melakukan kegiatan gerak dasar 

dan gerak lokomotor, sehingga peserta didik tidak dapat melompat, 

mekanisasi tubuh, dan pola gerak tubuh secara gross motor atau 

kekurangan yang terjadi pada keterampilan untuk berjalan, berlari, 

memanjat dan melompat.
41

 

2. Kesulitan dalam keterampilan psikomotorik 

Kesulitan dalam keterampilan psikomotorik berkaitan erat dengan ke tidak 

mampuan peserta didik dalam hal respon psikomotorik mengenai lemahnya 
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petunjuk yang diperoleh dari pendengaranya, visual dan taktil. Hal ini merupakan 

persepsi khusus yang biasanya peserta didik alami. 

d. Bentuk-bentuk Kesulitan Belajar  

1. Kesulitan mendengarkan yaitu suatu kondisi dimana kompetensi atau 

prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan criteria standar yang telah 

ditetapkan. 

2. Kesulitan belajar berpikir adalah gangguan dalam proses berpikir yang 

artinya proses berpikir ini dipandang biasa-biasa saja sehingga pada saat 

menyampaikan hasil pemikiran itu biasanya tidak konsentrasi dan berpikir 

merupakan cikal bakal ilmu yang sangat kompleks. 

3. Kesulitan membaca atau disleksia yaitu gangguan dalam proses belajar, 

penderita disleksia ini akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi 

kata-kata yang diucapkan, dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. 

4. Kecepatan menulis yaitu salah satu bentuk upayah yang dimiliki oleh 

seeorang dengan beberapa factor yang mempengaruhinya yaitu 

diantaranya kebiasaan menulis, jenis konten yang ditulis, dan kesiapan 

bahan tulisan. 

5. Kecepatan mengeja adalah kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan 

seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dan lambing atau bunyi 

bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan. 

6. Kesulitan berhitung atau diskalkulia adalah suatu kondisi yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam keterampilan aritmatika. 

Anak yang mengalami kesulitan berhitung mungkin mengalami kesulitan 

memahami konsep angka sederhana dan tidak memiliki pemahaman 

tentang angka. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk kesulitan belajar peserta didik yang sering dialami adalah kemmpuan 

persepsinya, kesulitan dalam mempertahankan keseimbangan, dan kemampuan 

psikomotorik yang rendah. Bentuk-bentuk kesulitan belajar tersebut merupakan 
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hal yang sering peserta didik alami selama proses pembelajaran sehingga 

mengganggu prestasi akademiknya.
42

 

e. Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

Menurut John L. Marks, et all. Seperti dikutip Noorhadi Thohirdan Basuki 

Haryono, bahwa yang menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar ialah 

kesulitan siswa dalam:  

1) Kemampuan dalam mengedepangkan konsep-konsep  

2) Kemampuan mengedepangkan pemahaman  

3) Kemampuan mengedepangkan keterampilan 

4) Kemampuan dalam memecahkan soal  

Kemampuan dalam mengembangkan sikap penghargai dan sikap lain yang 

menguntungkan (seperti berdiskusi, keaktifan dalam belajar bersama, dan 

sebagainya).
43

 

Secara garis besar, factor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar , 

terdiri atas dua macam, yaitu: 

1. Faktor internal peserta didik, yakni  hal-hal atau keadaan yang berasal dari 

peserta didik sendiri.  

2. Faktor eksternal peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan yang berasal dari 

luar peserta didik. 

Kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang keadaan yang 

antara lain tersebut di bawah ini. 

a. Faktor internal peserta didik 

Faktor internal peserta didik meliputi gangguan atau kurang mampunya 

psikofisik peserta didik, yakni: 
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1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta) antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/intelegensi peserta didik. 

2) Yang bersifat psikomotorik (ranah rasa), antara lain seperti labilnya 

emosi dan sikap. 

3) Yang bersikap psikomotor (ranah karsa) antara lain seperti 

terganggunya alat indra penglihatan dan pendengaran. 

b. Faktor eksternal peserta didik 

Faktor eksternal peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang mendukung aktifitas belajar peserta didik. 

Faktor ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu; 

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan antara 

ayah dan ibu, dan rendahnya perekonomian keluarga. 

2) Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh dan 

teman sepermainan (peer group) yang nakal, dan sebagainya. 

3) Lingkungan sekolah, contohnya lokasi dan letak gedung sekolah yang 

buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang 

berkualitas rendah.
44

       

Perkembangan potensi diri pada setiap peserta didik berbeda-beda. Ada 

beberapa peserta didik yang pencapaiannya mampu tanpa ada kesulitan, namun 

tidak sedikit peserta didik yang mengalami banyak kesulitan belajar. Banyak kita 

temukan beberapa masalah pada peserta didik, seperti malas, mudah putus asa, 

acuh tak acuh, disertai sikap menentang guru merupakan bagian dari masalah 

belajar peserta didik. Masalah seperti itu tidak sedikit peserta didik dapat 

menyelesaikannya sendiri.
45

 

Secara garis besar faktor- faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik pada proses pembelajaran ada dua yaitu faktor internal dan faktor 
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eksternal. Faktor- faktor tersebut sangat mempengaruhi kondisi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

1. Faktor internal 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi peserta didik dalam proses 

pembelajaran, yaitu: 

a. Sikap terhadap belajar, sikap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

sangat menentukan apa yang akan terjadi kedepannya. Misalnya seorang 

peserta didik yang remedial pada ulangan fisika menolak remedial pada 

kelas lain. Sikap itu sendiri merupakan kemampuan dalam menberikan 

terhadap suatu hal yang akan membawa diri sesuai dengan penilaian 

tersebut. Mana kala adanya penilaian tentang sesuatu itu terlihat dari 

peserta didik dapat menerima, menolak, ataupun mengabaikannya, 

termasuk remedial ulangan fisika pada kelas lain. 

b. Motivasi belajar, motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar peserta didik 

terkadang lemah, hal ini yang dapat menghambat hasil belajarnya. 

c. Konsentrasi belajar, konsentrasi belajar merupakan kemampuan dalam 

memusatkan perhatian. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan 

belajar maupun proses memperolehnya. Konsentrasi belajar pada peserta 

didik dipengaruhi oleh lamanya kegiatan pembelajaran. 

d. Rasa percaya diri peserta didik, rasa percaya diri timbul dari keinginan 

mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Namun, kenyataannya banyak 

peserta didik yang gagal atau takut, sehingga prestasi belajarnya menurun. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya dorongan dari lingkungan sekitar. 

e. Intelegensi dan keberhasilan belajar, peserta didik yang memiliki 

intelegensi yang rendah biasanya memiliki hasil belajar yang rendah atau 

kurangnya kesungguhan belajar, hal ini berarti terbentuknya tenaga kerja 
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yang bermutu rendah. 

2. Faktor- faktor eksternal 

Faktor- faktor eksternal yang mempengaruhi peserta didik dalam proses 

pembelajaran, yaitu: 

1. Faktor Keluarga 

a) Cara mendidik anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap 

kemajuan belajar anak dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. 

Anak perlu mendapatkan ketentraman dari orang tua agar betah dan 

tidak terlalu sering pergi keluar dan melupakan tugas belajarnya.  

b) Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan yang dimaksud adalah 

kasih sayang, perhatian, benci, sikap, keras, memanjakan dan lain-

lain. Contoh bimbingan dari orang tua. Segala sesuatu yang diperbuat 

oleh orang tua tampa disadari akan ditiru oleh anak-anak.  

c) Suasana rumah/keluarga. Suasana dirumah hendaknya, tentram, 

damai, harmonis, agar anak betah tinggal di rumah. Keadaan seperti 

itu akan menguntungkan bagi kemajuan belajar anak.  

d) Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi orang  tua yang 

kurang/miskin menimbulkan kurangnya biaya yang disediakan orang 

tua untuk mendukung proses belajar siswa, banyak kekurangan dalam 

hal-hal alat belajar, dan kondisi tempat yang kurang baik. Hal itu akan 

menghambat kemajuan belajar anak. Begitupun sebaliknya, keadaan 

ekonomi orang tua yang berlebih, segala keperluan akan tersedia. 

Tetapi apabila orang tua berlebihan atau memanjakan anak akan juga 

berpengaruh buruk terhadap kemajuan belajar anak.  

2.  Faktor Sekolah 

a)    Guru menyebabkan kesulitan belajar apabila guru tidak berkualitas, 

baik dalam penggunaan metode pelajaran yang diterapkan kurang 

sesuai, kurang persiapan, sehingga cara yang disampaikan guru 

kurang di pahami oleh siswa. Hubungan guru dengan murid kurang 
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baik, hal ini disebabkan karena sikap guru yang kasar suka marah, 

tidak pandai menerangkan, menjengkelkan, dan lain-lain.  

b) Faktor Alat. Peralatan yang tidak lengkap akan membuat penyajian 

pelajaran tidak baik. Timbulnya alat-alat akan menentukan metode 

mengajar guru, kedalam ilmu pengetahuan.  

c)    Kondisi Gedung. Kondisi gedung yang baik seperti, ruang kelas 

berventilasi cukup, dinding bersih, lantai bersih dan tertelan jauh dari 

keramaian yang mengangu. Akan memungkinkan proses belajar tidak 

terhambat.  

d)    Kurikulum. Kurikulum haruslah baik agar tidak mengakibatkan 

kesulitan belajar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan akan 

membawa kesuksesan dalam belajar.  

e)    Waktu sekolah disiplin kurang waktu masuk sekolah yang siang, sore 

atau bahkan malam, maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan 

optimal untuk menerima pelajaran. Siswa yang kurang disiplin 

dengan sering terlambat. 

3.    Faktor Media Massa dan Linkungan Sosial 

a) Faktor media massa. Faktor ini meliputi bioskop, Tv, koran, majalah, 

komik, yang ada di sekitar kita. Hal itu akan menghambat belajar 

apabila anak terlalu banyak mempergunakan waktu untuk hal-hal 

baru. 

b) Linkungan Sosial 

1) Teman bergaul. Teman bergaul pengaruhnya sangat besar. 

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat 

masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan 
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mereka yang rajin belajar maka akan rajin untuk belajar, 

begitupun sebaliknya. 

2) Aktivitas dalam masyarakat. Terlalu banyak mengikuti 

kegiatan ekstra diluar sekolah dapat menyebabkan belajar 

siswa terbengkalai. Orang tua harus memberi perhatian kepada 

anak yang mengikuti banyak kegiatan di luar sekolah agar 

tidak melupakan agar tidak melupakan kegiatan belajarnya.
46

 

 Dari pendapat diatas mengenai faktor-faktor kesulitan belajar maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak dalam hal 

mahasiswa yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, dimana faktor-faktor ini 

mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa.  

a. Guru ataupun dosen sebagai pembina peserta didik belajar, guru yang 

mengajar peserta didik merupakan seorang pribadi yang tumbuh dan 

menjadi penyandang profesi guru pada suatu bidang studi tertentu. 

Mengenai hal ini, guru dituntut untuk membangun hubungan baik dengan 

peserta didik, menggairahkan minat, perhatian, dan memperkuat motivasi 

belajar. 

b. Prasarana dan sarana pembelajaran, prasarana dan sarana pembelajaran 

sangat memopang keberhasilan bagi peserta didik dalam hal prestasi 

akademik. Oleh karena itu, prasarana dan sarana pembelajaran harus 

dikelolah dengan baik oleh pihak sekolah. 

c. Lingkungan sosial peserta didik, peserta didik disekolah biasanya 

membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang dikenal sebagai lingkungan 

sosial, sehingga terbentuk hubungan akrab, kerja sama, berkompetensi, 

bersaing, konflik atau perkelahian. 
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d. Kurikulum sekolah, program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri 

pada suatu kurikulum. Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah 

kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah. Kurikulum disusun 

berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Terkadang perubahan 

kurikulum di sekolah menimbulkan masalah seperti tujuan yang mungkin 

dicapai berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar-mengajar 

berubah, dan evaluasi berubah.
47

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor- 

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik terdiri atas dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri 

peserta didik itu sendiri, misalnya sikap dalam belajar, motivasi, konsentrasi, 

Percaya diri dan intelegensi. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang 

mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik, misalnya guru, lingkungan sosial, 

kurikulum, prasarana dan sarana pembelajaran. Faktor- faktor tersebut pada 

umumnya merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan- 

hambatan dalam kegiatan mencapaian prestasi akademik yang gemilang, 

sehingga memerlukan suatu kegiatan yang lebih giat lagi untuk 

menanggulanginya. 

Dalam rangka mengatasi kesulitan belajar tidak bisa diabaikan dengan 

kegiatan mencari faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena itu 

mencari sumber-sumber penyebab serta yang lainnya mutlak dilakukan secara 

akurat, efektif dan efisien. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka 

usaha mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan 

banyak informasi.Untuk memperoleh informasi perlu diadakan pengamatan 

langsung terhadap objek yang bermasalah. Teknik interview (wawancara) 
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atau teknik dokumentasi dapat dipakai untuk pengumpulan data. 

2.   Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah 

secara cermat. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak didik jelas 

tidak dapat diketahui, karena data yang dikumpul itu data mentah, belum 

dianalisis secara seksama. 

3.   Diagnosis pada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar  

 Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengelolaan 

data, tentu saja keputusan itu diambil setelah melakukan analisis terhadap data 

yang diolah tersebut. diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar peserta didik yaitu berat dan  

ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan peserta didik. 

b. Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar peserta didik.48
 

4. Kesulitan bahan pelajaran 

Tiap-tiap bahan pelajaran mengandung tingkat kesulitan yang 

mempengaruhi kecepatan belajar. Semakin sulit suatu bahan pelajaran, maka 

semakin lambatlah orang mempelajarinya. Sebaliknya, semakin mudah bahan 

pelajaran, maka semakin cepatlah orang dalam mempelajarinya. Bahan yang 

sulit memerlukan aktivitas belajar yang lebih intensif, sedangkan bahan yang 

sederhana mengurangi intensitas belajar seseorang.
49

 

e. Dampak dari kesulitan belajar 

Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa hendaknya dideteksi oleh dosen 

sedini mungkin agar segera dapat direncanakan program pembelajaran (termasuk 

penguatan materi) yang sesuai. Kesulitan belajar yang dialami mahasiswa tentu 

bervariasi, baik macam maupun penyebabnya. Menurut Surya dan Amin (1984), 
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terdapat gejala atau dampak yang mengindikasikan mahasiswa mengalami 

kesulitan belajar, beberapa diantaranya yaitu: menunjukkan perolehan hasil 

belajar yang rendah, tidak seimbangnya hasil yang dicapai dengan usaha yang 

telah dilakukan dan lambat dalam melakukan tugas kegiatan belajar.
50

  

3. Diagnosis Kesulitan Belajar 

Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses upaya 

untuk memahami jenis karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan 

menghimpun dan menggunakan berbagai data/informasi selengkapnya dan 

subjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan 

keputusan serta mencari aternative kemungkinan pemecahannya.  

Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk 

menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan 

kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan siswa sehingga siswa 

yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya.
51

 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Diagnosis 

kesulitan belajar yaitu gejala yang terjadi pada diri suatu individu karena adanya 

beberapa penyebab, yang menyebabkan sulitnya suatu individu dalam menerima 

pembelajaran.  

Dengan mengaitkan kedua pengertian diatas maka kita dapat 

mendefinisikan diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk 

memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan – kesulitan belajar 

dengan menghimpun berbagai informasi selengkap mungkin sehingga 

mempermudah dalam pengambilan kesimpulan guna mencari alternatif 

kemungkinan pemecahannya. 
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Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah serta 

usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami 

siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan 

diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang 

dialaminya.
52

  

Guru atau pembimbing sebaiknya menghindari segala perbuatan yang 

dapat mengecilkan hati anak yang sedang menemui kesulitan yang sedang 

dihadapi. 

Ajaran islam melarang memberikan kesulitan melainkan menunjukkan 

kepada hal kemudahan. Allah senantiasa menghendaki agar segala sesuatu 

dapat memperoleh kemudahan, bukan kesulitan. 

Allah SWT berfirman: 

     

     

    

Terjemahnya:  

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendakikesukaran    

bagimu …”(QS Al-Baqarah (2) :185). 

Diganosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan 

kesulitan belajar. Sebagai prosedur maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari 

langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Secara umum langkah-langkah 

pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar selaras dengan langkah-langkah 

pelaksanaan bimbingan belajar. 
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Diagnosis Kesulitan Belajar merupakan suatu prosedur dalam 

memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, 

serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, serta mengimplikasikan suatu 

upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan 

pemecahannya. Diagnosis Kesulitan Belajar merupakan suatu prosedur dalam 

memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, 

serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, serta mengimplikasikan suatu 

upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan 

pemecahannya. 

Diagnosis  kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk memahami 

jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesuliatn belajar dengan 

menghimpun dan mempergunakan berbagai data/informasi selengkap dan 

subyektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan 

keputusan serta mencari alternative kemungkinan pemecahannya. 

Dengan mengaitkan dua pengertian diatas, dapat didefinisikan bahwa 

diagnosi kesulitan belajar adalah upaya untuk memahami jenis dan karakteristik 

serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan 

mempergunakan berbagai data informasi selengkap dan seobjektif mungkin 

sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta 

mencari alternatif kemungkinan pemecahannya.
53

 Diagnosis berperan untuk 

membantu guru lebih mengenal peserta didiknya serta membantu peserta didik 

untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. 

B. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) 

1. Pengertian Belajar 
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Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, dengan belajar manusia 

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang berguna bagi 

dirinya sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Slameto, “ Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya”.
54

 

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam atau sains(science) diambil dari kata latin Scientia 

yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi 

khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge merumuskan 

bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. 

Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan 

pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan 

itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real 

Science is both product and process, inseparably Joint” (Agus. S. 2003: 11). 

Sains sebagai prosesmerupakan langkah-langkah yang ditempuh para 

ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang 

gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan 

akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar 

dari sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas.
55

    

merupakan ilmu yang berhubungan  dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu 

proses penemuan. 

3. Pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar mahasiswa mempuyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 
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diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan.
56

 

Pendidikan dapat mengubah pola pikir sesorang untuk selalu melakukan 

perubahan dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan dapat 

memberikan bekal untuk kehidupan sosial. Peserta didik diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir untuk mampu memecahkan masalah dan menghadapi 

tantangan globalisasi.57 

Pembelajaran dipandang sebagai proses komulatif dimana pengetahuan 

sebelumnya membentuk dasar untuk proses pembelajaran sekarang dan masa 

depan, pembelajaran komulatif tampaknya tergantung pada cara guru dan siswa 

berurudan dengan struktur pembelajaran.
58

 

Komponen lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

pemahaman tentang kurikulum sains, pemahaman siswa tentang topik sains 

tertentu, penilaian sains termasuk metode dan acuan yang akan dinilai. Kemudian 

selanjutnya dipecahkan menjadi dua bagian. Pertama, dengan persyaratan belajar 

siswa yang meliputi pengetahuan prasyarat serta kesesuaian perkembangan 

representasi tertentu. Kedua, dari pemahaman menyangkut bidang  kesulitan 

siswa, yang mencakup konsep yang tidak familiar, dengan keterampilan 

pemecahanmasalahyangdibutuhkan.
59
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Metode perkuliahan yang sering digunakan hanya mengembangkan 

beberapa kecerdasan majemuk saja, yaitu kecerdasan bahasa, dan kecerdasan 

logik matematis. Pembelajaran sangat perlu untuk bisa memahami kemampuan 

peserta didik secara personal, mengakui keberadaannya dengan segala 

kemampuan yang dimilikinya, menghargai bakat dan hasil karya peserta didiknya. 

60
. 

4. Kesulitan-Kesulitan dalam Pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) 

Ketidak berhasilan dalam proses belajar mengajar  untuk mencapai 

ketuntutasan bahan ajar tidak dapat dikembalikan pada suatu factor, tetapi pada 

beberapa factor yang terlibat dalam proses pembelajaran.  Faktor tersebut adalah  

mahasiswa yang belajar, jenis kesulitan yang dialami mahasiswa dan kegiatan 

yang dialami dalam proses. Dalam proses diagnosis kesulitan belajar, hal yang 

paling penting adalah menemukan letak kesulitan dan jenis kesulitan belajar, 

sehingga pengajaran perbaikan (learning corrective) yang dilakukan dapat 

dilaksanakan secara efektif. 

Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi mahasiswa PGMI Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, antara lain kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep Biologi, kesulitan dalam membaca kalimat dan istilah 

asing serta kesulitan dalam menggunakan alat pratikum. Hal ini juga dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. 
61
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penlitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif
62

. Penelitian 

kualitatif bertujuan memahami fenomena yang terjadi dalam suatu komunitas 

dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study) yaitu bentuk 

kesulitan belajar, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesulitan belajar dan 

solusi dalam mengatasi kesulitan belajar mahasiswa PGMI pada mata kuliah 

pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta 

diarahkan sebagai upaya penelaahan masalah-masalah dalam hal ini adalah 

Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Pada Pembelajaran  IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

Penelitian deskriptif kualitatif banyak membantu terutama dalam 

penelitian yang bersifat longitudinal, genetic, klinik. Penelitian survei biasanya 

termasuk dalam penelitian.
63

 

Peneliti melakukan pengamatan, pembuatan kategori perilaku, mengamati 

gejala dan mencatat dalam buku observasi. Dengan suasana demikian peneliti 

terjun langsung ke lapangan. 
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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 no. 36. Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan . Adapun alasan penetapan lokasi penelitian ini dikarna belum 

pernah ada penelitian yang bersinggungan dengan judul yang peneliti angkat. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Pendekatan Pedagogik 

Pendekatan Pedagogik yaitu 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  

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 informan penelitian yaitu civitas 

akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam hal ini Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar . 
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2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-

buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, media cetak, grafik, statistik 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 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung ke obyek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi terus terang dan  tersamar, yakni posisi 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang  melakukan  penelitian. tetapi dalam suatu saat 

peneliti juga terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari data yang dicari merupakan  data yang dirahasiakan.
64

 

Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004).
65

 Observasi 

merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata 

sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan 
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seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra 

mata serta di bantu denganpanca indra lainnya.  

Penggunaan observasi inipun sejak awal sudah dilaksankan oleh peneliti, 

terutama pada saat pengenalan lapangan penelitian. bahkan  dari hasil observasi 

ditemukan beberapa gejala, peristiwa yang erat kaitannya dengan Judul penelitian 

yang diajukan oleh peneliti. 

Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang di 

maksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan. Suatu pengamatan baru di kategorikan sebagai kegiatan 

pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebaga berikut: 

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah di rencanakan secara 

serius.  

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan. 

c. Pengamatan di catat secara sistematik dan di hubungkan dengan proposisi 

umum dan bukan di paparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.  

Pengamatan dapat di cek dan di kontrol mengenal keabsahannya.
66

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode dua orang yang saling bertukar informasi dan  

ide dan 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 mengetahuai hal-hal 

yang lebih mendalam dari informan. 
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Penggunaan metode wawancara akan memudahkan peneliti untuk 

mengetahui Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Pada Mata Kuliah IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar, Bagaimana bentuk kesulitan belajar mahasiswa PGMI pada 

mata kuliah pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? dan Bagaimana solusi dalam mengatasi kesulitan belajar mahasiswa 

PGMI pada mata kuliah pembelajaran IPA 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, 

rekorder 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. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperolah melalui dokumen. Data-data yang terkumpul melalui dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder.
67

 Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud 

adalah segala sesuatu yang berupa arsip yang berkaitan dengan pokok masalah 

yang diteliti.  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah siap, atau data 

sekunder. Peneliti tinggi mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang 

berhubung dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa 
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untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kebudayaan, 

cerita biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar misalnya foto, gambar 

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

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan pedoman atau format dokumentasi 

yang sudah dipersiapkan oleh pengumpulan data.
68

 Sejalan dengan itu, ada juga 

yang mengartikan bahwa penggunaan metode dokumentasi, yaitu mencari 

informasi data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, 

majalah, prasti, notulen rapat, maupun dari suatu agenda. 

Penulis menyimpulkan bahwa, dokumentasi hasil penelitian dari observasi 

dan wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung oleh foto-foto berupa 

dokumentasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang berlangsung.    

Dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data lansung 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 

penelitian. kondisi inilah yang dipandang oleh peneliti bahwa metode 

pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian. 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono bahwa instrumen pengumpulan data adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
69

 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyaring 

informasi yang dapat mengambarkan variabel-variabel penelitian.
70

 Dalam 

pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri.  Meskipun demikian dalam pendekatan lapangan bahwa yang 

dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipakai 

melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan agar 

mempemudah bagi peneliti untuk mendapatkan data sekurat mungkin. Alat bantu 

yang akan digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi.  

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
71

 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya. data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

dikaji dan di kumpulkan guna mendeksripsikan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainnya, oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa 
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instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 

dalam suatu penelitian. barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrument yang di gunakan. 

Adapun instrumen pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara (interview guide) berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan sebagai pedoman dalam 

melakukan wawancara (secara terbuka) terutama untuk informan. Penulis juga 

melengkapi dengan alat bantu berupa kamera yang mampu merekam bentuk 

gambar, suara, dan alat tulis untuk mencatat dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang kan diteliti agar pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar. 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriftif kualitatif. Analisis deskriftif kualitatif adalah suatu teknik yang 

menggambarkan data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian 

dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga 

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 

sebenarnya. Hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi merupakan hasil yang tidak berbentuk skor sehingga teknik analisis 

data yang digunakan yaitu dengan:   

1. Pengumpulan data  

Penelitian dilakukan dengan mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan, pengumpulan 

data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Mahasiswa Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
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Alauddin Makassar, kelengkapan data penelitian juga penulis peroleh dari buku, 

dan foto-foto yang di dapatkan dari lapangan. 

2. Tahap Reduksi Data 

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 sistematis. 

Data yang tidak perlu akan dibuang kedalam bank data karena sewaktu-waktu 

data ini bisa digunakan kembali. 

Hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi 

dokumentasi dilapangan, data yang di lapangan. penulis menggolongkan hasil 

penelitian sesuai dengan sub permasalahan yang sudah dijabarkan pada rumusan 

masalah. 

3. Tahap Penyajian Data 

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 

penulis dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan Hubungan antara 

Disiplin Ilmu dengan Kualitas Mahasiswa.  

4. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 
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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 dilapangan. setelah pengumpulan data, peneliti 

mulai mencari arti kejelasan-kejelasan. kesempulan-kesimpulan itu kemudian 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan 

meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari terjadinya data yang bias atau tidak valid. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianguulasi yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada 

untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan 

terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.
72

 

Pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni 

menggunakan triangulasi waktu yaitu dengan menggunakan waktu dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi dalam waktu dan 

situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah 

penelitian.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

1. Sejarah singkat prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah  

Jurusan/pogram studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

merupakan salah satu jurusan/program studi pada fakultas tarbiyah dan keguruan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Jurusan/prodi PGMI adalah 

jurusan/program studi yang dibentuk atas kepedulian fakultas imu tarbiyah dan 

keguruan dalam meningkatkan mutu guru MI.  

Jurusan/prodi PGMI bertujuan untuk menghasilkan calon-calon guru kelas 

di MI yang memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 

Kompetensi seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap dunia pendidikan dan dapat menjawab tantangan sebagai akibat 

akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. jurusan/prodi PGMI 

menyediakan layanan pendidikan S1 sesuai dengan amanat dari PP 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan persyaratan guru 

MI berijazah D4 atau S1. Layanan pendidikan S1 diberikan secara regular untuk 

siswa lulusan SLTA dan nonregular untuk lulusan D2/D3. 
73

 

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

pedoman pendirian perguruan tinggi Bab I ketentuan umum pasal I-20 dan I-22 

menyebutkan bahwa program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai 

pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang 

diselanggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukkan agar mahasiswa 

dapat menguasai pengetahuan keterampialn dan sikap yang sesuai dengan sasaran 

kurikulum sedangkan jurusan adalah unsur pelaksan akademik pada akademik, 
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sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan 

program studi.  

Jurusan/Prodi Pendidikan Guru  MI (PGMI) Fakultas Ilmu 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. 

Jurusan/Prodi PGMI FTK UIN Alauddin Makassar telah mengajukan 

permohonan akreditasi ke BAN-PT pada tahun 2009 dan tahun 2015. pada 

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

dan pada 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). 

2. Visi  dan Misi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

a. Visi 

Menjadi pusat peradaban dan pengembangan tenaga pendidik Madrsah 

Ibtidaiyah yang kompeten di kawasan timur Indonesia tahun 2025. 

b. Misi 

1) Menyiapkan calon tenaga pendidik yang kompeten dan kompetitif. 

2) Memperkuat lab school dan Madrsah mitra. 

3) Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dasar. 

4) Melakukan transfer teknologi dan inovasi pembelajaran. 

5) Bekerjasama dengan instansi dalam dan Luar Negeri. 
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3. Tujuan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif dibidang 

pendidikan dasar dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, 

intelektual, dan integritas yang berkepribadian muslim. 

b. Memperkuat lab school sebagai tempat peneltian 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.   

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. 

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 



57 
 

 

 

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. 
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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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STRUKTUR ORGANISASI PRODI PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYAH 
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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 Rungan 2 Kajur dan 

Sekjur 

2 Lemari buku 5 Buah 

3 Lemari perlengkapan 2 Buah 

4 Meja Jurusan 7 Buah 

5 Kursi  13 Buah 

6 Komputer 3 Buah 

7 Kulkas 1 Buah 

8 Dispenser 1 Buah 

9 Alat Peraga 30 Buah 

10 Tempat Sampah 2 Buah 

11 Printer 4 Buah 

12 Meja Dosen 1 Buah 

13 Loker 1 Buah 

14 Rak Sepatu 1 Buah 

15 Ac 1 Unit 

16 Lampu 6 Unit 

Sumber : Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2019 
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Bentuk Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang 

dilakukan di Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 

2017 mengenai Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Pada Pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. Pada poin ini akan dijelaskan secara terperinci mulai 

dari hasil wawancara yang dilakukan sampai pada penyesuaian hasil wawancara 

dengan beberapa teori yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 

Sasaran wawancara atau informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 3-4 semester 7 angkatan 2017, 

berjumlah 10 orang sesuai dengan hasil observasi awal serta Dosen Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah yang mengampuh mata kuliah pembelajaran IPA di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana metode wawancara menjadi 

tumpuan utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Pemilihan informan secara purposive berdasarkan kriteria bahwa informan 

haruslah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui secara jelas 

bagaimana kesulitan belajar yang mereka alami pada pembelajaran IPA. Adapun 

Analisis Reduksi Data Wawancara peneliti, yakni: 

Berdasarkan wawancara dari narasumber pertama: “Belum memadainya 

fasilitas dalam mempelajari ipa.” Hasil wawancara yang dilakukan dengan 
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mahasiswa dengan inisial T, menunjukan bahwa kekurangan dalam menggunakan 

fasilitas fakultas dengan baik
74

. 

Selanjutnya jawaban dari mahasiswa kedua berbeda dengan Tis’a yang 

mempermasalahkan mengenai fasilitas mahasiswa kedua mengatakan: Cara dosen 

menyampaikan materi, dan materi yang masih  sulit dipahami. Dalam hasil 

wawancara dengan mahasiswa kedua bentuk kesulitan belajar terletak pada cara 

penyampaian dosen dan bagian materi yang disampaikan oleh dosen yang masih 

kurang dipahami. 

Bentuk kesulitan belajar yang dirasakan oleh mahasiswa ketiga dengan 

nama panggilan Mukminat mengatakan bahwa, “Cara pembahasan dalam materi 

yang sulit dipahami.” Hasil diskusi dengan Mukminat mengenai kesulitan yang 

dirasakan tidak jauh berbeda dengan Aisyah yaitu penyampaian dosen yang 

kurang masih kurang dipahami oleh mahasiswa
75

. 

Sedangkan mahasiswa keempat dan kelima, sebut saja nama panggilannya 

Putri dan Devi, bentuk kesulitan belajar selama mata kuliah IPA satu semester 

yaitu: “Materinya masih kurang dipahami”. Menurut Putri dan Devi mahasiswa 

jurusan PGMI angkatan 2017 yang merasakan langsung penyampaian dosen 

mempermasalahkan mengenai materi sehingga dalam proses pembelajaran dirasa 

memiliki kendala dalam memahami pelajaran dalam mata kuliah IPA. Tidak jauh 

berbeda dengan mahasiswa sebelumnya yang mempersoalkan mengenai materi 

dan penyampaian dosen yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa secara 

umum
76
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Mahasiswa keenam atas nama Hatmawati, mengatakan: “Materinya terlalu 

susah dipahami.” Kendala selanjutkan adalah materi yang susah untuk dipahami 

dan dalam hal ini Hatmawati memaparkan solusi untuk menyelesaikan hal ini 

dengan memotivasi dirinya untuk “belajar lebih rajin agar mudah memahami” 

begitu sedikit solusi yang diberikan untuk menyelesaikan bentuk kesulitan yang 

dirasakan oleh Hatmawati
77

 

Sumber selanjutnya dari Nurafni dan Nur Amaliah  penyampaian  materi 

yang susah dipahami dan fasilitas yang kurang memadai dalam pembelajaran”. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Nur dan Amalia sama dengan sumber dari Sri 

Wahyuni  dan Ayu Lestari, yaitu: “Materinya agak susah dipahami dan penjelasan 

materinya masih kurang.”
78

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Bentuk kesulitan belajar yang dialami adalah kesulitan dalam memahami materi 

IPA itu sendiri. Serta  fasilitas dalam mempelajari IPA yang masih kurang 

memadai.   

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada mata kuliah pembelajaran IPA di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada pembelajran IPA ialah:  

a. Kurangnya penguasaan terhadap bahasa latin, dan kurang mahir dalam 

menggunakan alat pratikum, serta  metode yang diberikan masih kurang 
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Wawancara, 14 Desember 2020. 
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 Nurafni dan Amalia Dkk (20 Tahun), Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI), Wawancara,  14 Desember 2020. 
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efektif. hal ini sesuai dengan yang dialami oleh mahasiswa atas nama  Tis'a  

termaksud salah satu narasumber. 

b. Banyak bahasa ilmiah yang masih kurang diketahui, dan masih  kurang paham 

dengan alat-alat laboratorium. Sumber ini sesuai dengan yang dialami oleh 

mahasiswa atas nama  Nur  termaksud salah satu narasumber. 

c. Kurang penguasaan dan pemahaman dalam bahasa latin dan kesulitan 

menggunakan alat-alat pratikum. Hal ini sesuai dengan yang dialami oleh 

mahasiswa atas nama  mukminat  termaksud salah satu narasumber. 

d. Kurangnya pratikum Sumber ini sesuai dengan yang dialami oleh mahasiswa 

atas nama  Disa, Devi, Hatma  sebagai   narasumber. 

e. Kurang paham dengan alat-alat laboratorium hal ini sesuai dengan yang 

dialami oleh mahasiswa atas nama  Nurafni termaksud salah satu narasumber. 

f. Banyak bahasa ilmiah tidak diketahui, dan kurang paham dengan alat-alat 

laboratorium. Sumber ini sesuai dengan yang dialami oleh mahasiswa atas 

nama  Nur Amaliah  termaksud salah satu  narasumber. 

g. kurangnya pratikum Hal  ini sesuai dengan yang dialami oleh mahasiswa atas 

nama  Wahyuni termaksud salah satu  narasumber. 

h. kurang paham dengan alat-alat laboratorium, dan banyak bahasa ilmiah yang 

masih kurang dipahami. Sumber ini sesuai dengan yang dialami oleh 

mahasiswa atas nama  Ayu  termaksud salah satu  narasumber. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 mahasiswa 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah  penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Menurut para sumber, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada 

pembelajaran IPA adalah: 

1) Pemahaman mahasiswa terhadap materi IPA  yang masih kurang. 

2) Pelaksanaan praktikum yang masih  kurang dilaksanakan. 
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3) Metode pembelajaran yang masih kurang efektif. 

3. Bagaimana Solusi dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa PGMI 

pada Mata Kuliah Pembelajaran IPA di Fakultas Tarbiyah dan Kguruan UIN 

Alauddin Makassar? 

1. Dosen hendaknya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar ipa. 

2. Dosen juga hendaknya memberikan pelatihan membaca istilah-istilah ilmiah. 

Serta memberikan bimbingan cara penggunaan alat laboratorium. 

3. Fasilitas laboratorium IPA Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN hendaknya diperadakan. 

4. Sebelum melakukan pratikum, petunjuk dan penggunaan alat peraga 

diperkenalkan kepada mahasiswa. 

5. Pelaksanaan pratikum dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan 

dalam pembelajaran. 

6. Dosen hendaknya berupayah membantu mahasiswa dalam memahami istilah 

asing dalam pembelajaran IPA. upayah nyata dalam ini adalah penyusunan 

kamus istilah yang akan dipelajari dalam pembelajaran IPA. 

7. Mahasiswa hendaknya meningkatkan kemampuan literasi membacanya 

terutama dalam hal istilah asing yang terdapat dalam materi pembelajaran IPA.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bab terdahulu telah dikemukakan analisis penelitian yang bertujuan 

mengetahui persepsi mahasiswa tentang Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Pembelajaran IPA di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dari hasil penelitian ini penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk kesulitan belajar yang dialami mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah adalah kesulitan dalam memahami materi IPA itu sendiri 

yang masih kurang. Selain itu fasilitas dalam mempelajari IPA yang masih kurang 

memadai   

2. Menurut para sumber, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada pembelajaran IPA adalah: 

a. Pemahaman mahasiswa terhadap materi IPA  yang masih kurang. 

b. Pelaksanaan praktikum yang masih kurang dilaksanakan. 

c. Metode pembelajaran yang masih kurang efektif 

3. Solusi dalam mengatasi kesulitan belajar mahasiswa Pendidikan Guru 

Madrasah ibtidaiyah pada mata kuliah pembelajaran IPA yaitu: 

a. Dosen  hendaknya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa 

yang mengalami kesulitan belajar ipa. 

b. Dosen juga hendaknya memberikan pelatihan membaca istilah-istilah 

ilmiah. Serta memberikan bimbingan cara penggunaan alat 

laboratorium. 
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c. Fasilitas laboratorium IPA Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN hendaknya diperadakan. 

d. Sebelum melakukan pratikum, petunjuk dan penggunaan alat peraga 

diperkenalkan kepada mahasiswa. 

e. Pelaksanaan pratikum dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan 

dalam pembelajaran. 

f. Dosen hendaknya berupayah membantu mahasiswa dalam memahami istilah 

asing dalam pembelajaran IPA. upayah nyata dalam ini adalah penyusunan 

kamus istilah yang akan dipelajari dalam pembelajaran IPA. 

g. Mahasiswa hendaknya meningkatkan kemampuan literasi membacanya 

terutama dalam hal istilah asing yang terdapat dalam materi pembelajaran 

IPA.  

B.   Implikasi 

Atas dasar  hasil penelitian, serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas 

maka peneliti mengajukan saran diantaranya:  

1. Bagi jurusan atau dosen, untuk mengatasi bentuk  kesulitan belajar   

mahasiswa yaitu agar dapat memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan 

mahasiswa dalam mengimplementasikan pada saat proses perkuliahan. 

2. 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 penyebab bentuk kesulitan 

belajar, faktor-faktor kesulitan mahasiswa pada mata kuliah pembelajaran 

IPA. 

3. penelitian selanjutnya disarankan untuk melaksanakan penelitian lanjutan   

dengan cakupan materi serta ruang lingkup penelitian yang lebih luas. 
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Hendaknya lebih percaya pada kemampuan sendiri, serta lebih 

bersemangat dalam belajar agar hasil belajar menjadi lebih baik. 

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat, hidayah, serta inayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. 

Untuk itu peneliti sangat mengharap saran atau kritik dan masukan dari para 

pembaca agar menambah wawasan dan pengetahuan peneliti pada perbaikan 

karya atau penelitian di masa mendatang. 

Akhirnya harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca semua. Amin. 
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