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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

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim J je
ح ha ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah)  
ظ za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
هـ ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ي ya y ye
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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

اَ Fatḥah a a

اِ Kasrah i i

اُ Ḍammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َــــ ي-- Fatḥah dan ya ai a dan i

َــــ و-- Fatḥah dan wau au a dan u

Contoh: kaifa = كَيْفَ haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

... اَ ... ىَ Fatḥah dan alif / ya ā a dan garis di atas

ىِ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas

وُ Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh: māta = مَاتَ qīla = قِيْلَ yamūtu = يَمُوْتُ
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4. Tā’ Marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: rauḍah al-aṭfāl = رَوْضَةُ الأَطْفَالِ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: rabbanā = رَبَّناَ nazzala = نَزَّلَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contoh: al-syams = اَلشَّمْسُ al-zalzalah = اَلزَّلْزَلَة

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan alif.
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Contoh: ta’murūna = تَأْمُرُوْنَ umirtu = أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh.

9. Lafẓ al-Jalālah  (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jār dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 

Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri  dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat dan aturan lainnya.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta’ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
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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 …/…: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama : HASMAH
NIM : 80200217029
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

Kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas merupakan suatu permasalahan 
yang memerlukan berbagai metode guru dalam mengatasinya. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas, faktor – 
faktor kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas, serta metode guru Madrasah 
Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 
tinggal kelas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
fenomenologis yang sumber datanya terdiri dari dua sumber yaitu sumber utama dan 
sumber pendukung. Sumber utama terdiri dari dua peserta didik tinggal kelas, tiga 
guru, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, wali kelas dan orang tua peserta didik 
tinggal kelas. Sumber pendukung berupa dokumen – dokumen grafis, foto – foto, 
rekaman, dan lain – lain yang dapat mendukung sumber pertama. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengujian 
keabsahan data menggunakan triangulasi data yang terdiri dari triangulasi 
sumber,teknik dan waktu,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bentuk – bentuk kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik tinggal kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 
yaitu Slow learner dan Underachiever, faktor – faktor yang menyebabkan peserta 
didik tinggal kelas tersebut mengalami kesulitan belajar terdiri dari faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal berupa kesehatan yang terganggu, gangguan prenatal, 
intelegensi yang rendah, minat, perhatian, motivasi dan kesiapan. Faktor eksternal 
berupa cara mendidik orang tua. Metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas tersebut yaitu: 
pemberian pembelajaran remedial yang dilakukan melalui tahapan mendiagnosis: 
pengumpulan data, pengolahan data, diagnosis, prognosis dan evaluasi. Metode lain 
yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 
seperti metode serta selingan humor dalam menyampaikan materi.

Metode guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik mampu 
meningkatkan rasa perhatian dan rasa kepedulian peserta didik terhadap studinya, 
sehingga peserta didik termotivasi untuk selalu meningkatkan belajarnya.

Kata Kunci: Metode mengatasi kesulitan belajar.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki makna yang sangat luas, para ahli memberikan defenisi 

yang beragam. Menurut Hasbullah pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai – nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan, bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa agar sesorang dapat menjadi dewasa.1

Menurut Carter V Good dalam Hasbullah pendidikan adalah seni, praktik, 

atau profesi sebagai pengajar, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang 

berhubungan dengan prinsip dan metode – metode mengajar, pengawasan dan 

bimbingan kepada peserta didik.2

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 

1 menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.3

Pengertian pendidikan di atas memiliki redaksi yang  berbeda namun 

memiliki unsur – unsur yang sama yaitu dalam proses pendidikan terdapat proses 

mendidik, pendidik, peserta didik dan tujuan pendidikan.

1Hasbullah, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan (Cet.X; Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 1.

2Hasbullah, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan, h. 3.

3Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Cet. I; Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h. 60.
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Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks,4 tidak dibatasi oleh 

formalitas dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dalam ruang kelas yang dilakukan 

oleh seorang guru kepada peserta didik tetapi termanifestasi dalam beragam aktivitas, 

beragam metode dan media. Dalam konteks ini, segala hal yang memberikan nilai 

manfaat dan makna hidup dapat dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan.5 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab VI 

Pasal 13 menyebutkan pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal. Salah satu jenjang pendidikan formal adalah pendidikan 

menengah yang berbentuk sekolah atau madrasah6

Dunia pendidikan jenjang sekolah atau madrasah yang merupakan salah satu 

tempat bagi anak untuk menimbah ilmu pastinya tak luput dari masalah. Masalah 

yang ada dan dihadapi oleh anak – anak di sekolah sering disebabkan karena masalah 

yang dibawa dari keluarga di rumah. Namun tidak sedikit yang juga berasal dari 

lingkungan sekolah, seperti permasalahan tidak naik kelas. Kenaikan kelas bagi anak 

merupakan sebuah prasyarat agar anak siap mengikuti pelajaran pada jenjang kelas 

yang lebih tinggi.

Tidak naik kelas merupakan masalah yang konkret bagi peserta didik, yang 

pasti ada akar-akar penyebab masalah tidak naik kelas tersebut dapat terjadi. Salah 

satu contoh permasalahan yang sering dijumpai yaitu anak yang kemampuan 

akademiknya kurang, namun memiliki keterampilan yang lain atau memiliki perilaku 

4Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.15.

5As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 
h. 26.

6 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, h. 66. 
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yang baik. Apakah bisa naik kelas? Perlu pertimbangan dalam menentukannya.  

Setiap individu atau anak terlahir berbeda dan dikaruniai potensi – potensi yang 

berbeda pula. Sugihartono dkk. menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis perbedaan 

individu yang banyak dikaji dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu 

inteligensi, bentuk kepribadian, gaya belajar serta jenis kelamin.7 Menurut Oemar 

Hamalik bentuk – bentuk perbedaan individu yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran yaitu: kecerdasan, bakat, keadaan jasmaniah, penyesuaian sosial dan 

emosional.8 Contoh perbedaan tersebut dapat dilihat pada peserta didik seperti anak 

yang hebat di bidang matematika tetapi lemah dalam kemampuan sosial atau 

sebaliknya. 

Setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam memperoleh peluang 

untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 

setiap peserta didik memiliki perbedaan. Sebagai seorang guru yang sehari-hari 

mengajar di sekolah, tentunya tidak jarang harus menangani peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar, sulit sekali menerima materi pelajaran atau yang 

berperilaku bermasalah yang sehari – hari selalu membuat tingkah dan prilaku yang 

tidak sesuai aturan.9 

Hal ini terkadang membuat guru menjadi frustasi memikirkan bagaimana 

menghadapi anak-anak seperti ini. Demikian juga para orang tua yang memiliki anak-

anak yang kesulitan dalam belajar, harapan agar anak mereka menjadi anak yang 

pandai, mendapatkan nilai yang baik di sekolah, bertingkah laku yang baik sesuai 

7Sugihartono, dkk., Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 34.

8Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 181.

9Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 21.



4

aturan, menambah kesedihan mereka ketika melihat kenyataan bahwa anak-anak 

mereka kesulitan dalam belajar atau berperilaku bermasalah sampai harus tinggal 

kelas. Akan tetapi yang lebih menyedihkan adalah perlakuan yang diterima anak yang 

mengalami kesulitan belajar dari orang tua dan guru yang tidak mengetahui masalah 

yang sebenarnya, kemudian mereka memberikan cap kepada anak mereka sebagai 

anak yang bodoh, tolol, nakal, ataupun gagal.10 Pembelajaran hendaknya 

memperhatikan perbedaan-perbedaan peserta didik agar hal yang disebutkan tidak 

terjadi, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi anak dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. 

Proses pembelajaran atau belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusiawi yaitu peserta didik dan pendidik, peserta didik sebagai 

unsur yang belajar dan pendidik yang merupakan unsur yang mengajar, peserta didik 

merupakan subjek pokoknya.11 Pembelajaran adalah usaha untuk mengarahkan 

peserta didik di dalam proses belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar 

sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi 

peserta didik karena pada dasarnya mereka yang akan belajar. Peserta didik memiliki 

perbedaan antara satu dengan yang lain. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.

Pembelajaran tidak lepas dari berbagai kegiatan yang menunjang untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perubahan tingkah laku 

yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tujuan 

10Max Darsono, dkk., Belajar dan Pembelajaran (Semarang: IKIP Semarang Press, 2000), h. 
15.

11Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 
14.
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pembelajaran membantu peserta didik agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai atau norma berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku 

peserta didik.12

Pencapaian tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran tidaklah mudah. 

Banyak persoalan yang sering dihadapi oleh guru seperti kesulitan belajar yang 

dialami oleh peserta didik. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik antara lain 

adalah sulit menerima materi pelajaran, acuh tak acuh terhadap pelajaran, tidak 

mengerjakan tugas dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan belajar inilah yang 

merupakan salah satu persoalan atau masalah yang dapat menghambat tercapainya 

tujuan belajar atau tujuan pendidikan.

Mulyono Abdurrahhman mengklasifikasikan kesulitan belajar ke dalam dua 

kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

(developmental learning disabilities) dan kesulitan belajar akademik (academic 

learning disabilities). Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

meliputi gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, dan kesulitan 

belajar dalam penyesuaian perilaku sosial.13 

Kesulitan belajar yang bersifat perkembangan umumnya sukar diketahui oleh 

orang tua atau pendidik karena tidak ada pengukuran-pengukuran yang sistematik 

seperti halnya dalam bidang akademik, kesulitan belajar akademik dapat diketahui 

dengan adanya kegagalan- kegagalan pencapaian prestasi akademik yang tidak sesuai 

12Ahmad Sugandi, dkk., Teori Pembelajaran (Semarang: UPT MKK UNNES, 2000), h. 25.

13Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 
2009), h.11. 
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dengan kapasitas yang diharapkan. Kesulitan belajar akademik dapat diketahui oleh 

pendidik atau orang tua ketika anak gagal menampilkan salah satu atau beberapa 

kemampuan akademik,14 atau mengalami tidak naik kelas.

Ketentuan kenaikan kelas diukur dari nilai atau angka dalam rapor yang 

dicapai peserta didik, hal ini sesuai dengan pendapat Nasution bahwa “angka rapor 

menjadi dasar kenaikan kelas”. Nilai rata-rata anak tinggal kelas dalam rapor adalah 

rendah.15 

Kenyataan adanya peserta didik mendapatkan nilai rendah perlu diteliti dan 

diatasi. Anak yang tinggal kelas perlu mendapat perhatian khusus dan perlu diberi 

pembinaan agar peserta didik tinggal kelas dapat memperoleh prestasi yang lebih baik 

dan tinggal kelas tidak terulang kembali. Dampak negatif dari peserta didik yang 

tinggal kelas sangat merugikan peserta didik itu sendiri karena peserta didik akan dua 

tahun di kelas yang sama sehingga peserta didik akan merasa tersisih dari teman 

sekelasnya. Tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah sebuah pengalaman yang 

menyakitkan, sehingga kadang ada yang menyebabkan anak menjadi malu untuk 

mengulang di kelas yang lama atau belajar dengan teman baru yang usianya berada di 

bawahnya. Masalah ini dapat menyebabkan peserta didik menjadi putus sekolah 

(drop out). 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo masih terdapat peserta didik yang 

tinggal kelas, ketentuan tinggal kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

14Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h.12.

15S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2010), h. 66.
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yaitu tidak tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 10 mata pelajaran 

dan kehadiran peserta didik pada proses pembelajaran tidak mencapai 75%.16 

Kegagalan atau ketidakmampuan peserta didik dalam mencapai nilai KKM 

merupakan suatu indikasi adanya kesulitan belajar.

Guru dalam hal ini bertanggung jawab membina peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar sehingga berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kondisi 

seperti inilah yang menyebabkan perlunya metode yang memfokuskan kegiatannya 

dalam membantu peserta didik agar dapat berhasil dalam proses pendidikan yang 

sedang ditempuhnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai peserta didik tinggal 

kelas dan metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi 

kesulitan belajar penting untuk dilakukan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian pada tesis ini adalah metode guru Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar, hal tersebut dapat 

dijabarkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian Deskripsi

Metode guru Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam mengatasi 

1. Kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas

2. Faktor – faktor penyebab kesulitan belajar peserta 

didik tinggal kelas

16Rosmilah, Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, 
Wawancara, Sengkang, 20 Juli 2018.
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kesulitan belajar 3. Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

tinggal kelas

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa alasan yang disampaikan dan latar belakang tersebut, 

pokok masalah dalam tesis ini adalah metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas 

pada Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo? 

2. Faktor – faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas 

pada Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo? 

3. Bagaimana metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas? 

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan literatur atau hasil penelitian sebelumnya yang 

memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah yang akan disusun. Adapun Penelitian 

yang pernah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya mengenai kesulitan belajar, 

sebagai berikut:

Membina Anak Tinggal Kelas Sekolah Dasar Negeri Bendosari Kecamatan 

Gebang Kabupaten Purworejo Jawa Tengah merupakan penelitian yang ditulis oleh 

Wahyuning Sri Andayani, yang bertujuan menggambarkan strategi guru dalam 

meningkatkan prestasi peserta didik tinggal kelas Sekolah Dasar Negeri Bendosari 
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Kecamata Gebang Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan menggambarkan upaya 

peserta didik tinggal kelas tersebut dalam meningkatkan prestasi belajar mereka. 

Penelitian tersebut merupakan penelitan kualitatif, dengan menggunakan pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi yang dilakukan oleh guru 

untuk menangani peserta didik tinggal kelas, dengan melakukan pembinaan melalui 

bimbingan akademik, bimbingan sosial pribadi dan bimbingan karir. Bimbingan 

akademik guru memberikan perhatian terhadap sikap dan perilaku peserta didik 

selama proses kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan mencatat dan 

mendengarkan materi yang sedang diberikan oleh guru. Pembinaan sosial pribadi, 

guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan teman satu kelas dan guru. Pembinaan bimbingan karir adalah guru 

membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah 

melalui jam tambahan yang dilakukan setelah jam pelajaran sekolah. Guru menjalin 

komunikasi dengan orang tua anak tinggal kelas dan melakukan kunjungan ke rumah 

peserta didik tinggal kelas (home visit). 

Pemberdayaan yang dilakukan anak tinggal kelas untuk meningkatkan 

prestasinya adalah dengan duduk di barisan paling depan, memperhatikan penjelasan 

guru, tidak ramai sendiri, dan kedekatan dengan guru. Anak tinggal kelas aktif 

bertanya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Anak tinggal kelas lebih 

konsentrasi ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Peserta didik tinggal kelas 

lebih aktif dalam mengerjakan tugas baik tugas kelompok maupun tugas individu. 

Peserta didik tinggal kelas aktif dalam mengikuti jam pelajaran tambahan yang 

diberikan oleh guru. Peserta didik menjalin hubungan dengan teman sebaya dan guru. 
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Dengan pemberian bimbingan, pembinaan, dan pelayanan yang sesuai dengan 

masalah anak tinggal kelas, maka anak tinggal kelas akan mencapai prestasi yang 

lebih baik. Demikian pula dengan upaya yang tepat bagi guru dalam memberikan 

bimbingan, pembinaan, dan pelayanan kepada anak tinggal kelas, maka anak akan 

terdorong dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasinya 

sehingga anak tidak akan tinggal kelas lagi.17

Persamaan yang dapat dilihat pada penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas peserta didik yang tinggal kelas, 

sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas masalah pembinaan 

anak yang tinggal kelas, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu 

peneliti ingin mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik sehingga mereka 

tinggal kelas dan metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang mengatasi 

kesulitan tersebut. Perbedaan yang lainnya adalah tempat dan lokasi penelitian yang 

berbeda.

Penelitian selanjutnya yang menjadi bahan kajian pustaka yaitu Diagnosis 

Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik ditulis 

oleh Destri Ratna Ma’rifah. Penelitan tersebut bertujuan mengetahui materi 

perkuliahan yang sulit dipahami oleh mahasiswa, faktor yang menyebabkan kesulitan 

belajar pada mahasiswa, persentase kesulitan belajar mahasiswa dari faktor eksternal 

pada perkuliahan Perkembangan Peserta Didik. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang respondennya 

adalah mahasiswa program studi program studi pendidikan biologi yang berjumlah 

17Wahyuning Sri Andayani, Membina Anak Tinggal Kelas Sekolah Dasar Negeri Bendosari 
Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Naskah Publikasi, Purworejo: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
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sekitar 130 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner terbuka 

dan wawancara terbuka. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan 

cara reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan. 

Hasil temuannya adalah berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut; a) materi yang dianggap 

paling sulit oleh mahasiswa adalah implikasi pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik, b) kesulitan belajar yang dialami mahasiswa saat perkuliahan Perkembangan 

Peserta Didik disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi fisik, motivasi belajar, 

cara belajar, dan hubungan sosial, dan c) Faktor eksternal yang menjadikan 

mahasiswa mengalami kesulitan belajar dalam perkuliahan Perkembangan Peserta 

Didik pada peringkat tiga teratas antara lain metode perkuliahan, sumber dan bahan 

perkuliahan, serta jam perkuliahan.18

Perbedaan yang ditemukan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Destri 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini, peneliti membahas 

tentang diagnosis kesulitan belajar pada mahasiswa dimana peneliti menganalisa 

kesulitan yang dialami mahasiswa khususnya pada mata kuliah Perkembangan 

Peserta Didik, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti 

membahas tentang kesulitan belajar peserta didik yang tinggal kelas, peneliti akan 

mengkaji dan mengetahui kesulitan apa yang menjadi faktor utama sehingga peserta 

didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo bisa 

mengalami tinggal kelas. Kemudian tentang persamaan yang ditemukan yaitu, sama-

sama membahas tentang kesulitan belajar. 

18Destri Ratna Ma’rifah, Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah 
Perkembangan Peserta Didik, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 3, 2017.
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Penelitian selanjutnya yang menjadi kajian pustaka yaitu penelitan yang 

dilakukan oleh Amerudin dengan judul “Deskripsi Kesulitan Belajar dan Faktor 

Penyebabnya Pada Materi Fungi di SMA Islam Bawari Pontianak dan Upaya 

Perbaikannya”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan belajar, 

faktor penyebab dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

kesulitan belajar siswa pada materi fungi. fungi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X A tahun ajaran 2012/2013 yang mendapat nilai 

dibawah KKM (<70). Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes diagnostik, 

angket dan pedoman wawancara penyebab kesulitan belajar siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, disimpulkan bahwa Peserta didik kelas X A SMA Islam Bawari 

Pontianak mengalami kesulitan belajar pada materi fungi dimana 38,46% konsep 

pada materi ini sangat sulit dikuasai oleh peserta didik. Kesulitan tertinggi yang 

dialami oleh peserta didik yakni pada indikator macam-macam spora yang dihasilkan 

oleh fungi dan yang terendah yaitu pada indikator peran fungi serta pada indikator 

proses produksi yang memanfaatkan fungi. Faktor yang lebih berpengaruh dalam 

menyebabkan kesulitan belajar peserta didik pada materi fungi adalah faktor internal 

yang didominasi oleh subfaktor kebiasaan belajar (2,04) dan subfaktor minat (1,87) 

dengan skor maksimal keduanya adalah 3,00. Upaya perbaikan yang dilakukan yakni 

dengan memberikan ringkasan materi fungi yang ditindaklanjuti dengan kegiatan 

retest, dimana terdapat peningkatan ketuntasan peserta didik dalam mempelajarai 

materi fungi sebesar 69,44%.19

19Amerudin, artikel penelitian, Deskripsi Kesulitan Belajar dan Faktor Penyebabnya Pada 
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Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu, pada penelitian yang terdahulu diketahui bahwa peneliti mengangkat masalah 

deskripsi kesulitan belajar dan faktor penyebabnya pada materi tertentu sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas metode guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik yang tinggal kelas dan kesulitan belajar yang dialami. 

Kemudian persamaan yang ditemukan bahwa sama-sama membahas tentang 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik.

Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penulis akan lakukan yaitu “Efektivitas Diagnosis Kesulitan Belajar Pada Peserta 

didik Sekolah Menengah Atas (Penelitian Deskriptif pada Peserta didik Sekolah 

Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kesulitan-

kesulitan yang terjadi dalam proses belajar yang dialami peserta didik, sehingga dapat 

menjadi dasar dalam merumuskan strategi pemecahan masalahnya. Metode penelitian 

menggunakan studi deskriptif. Sampel penelitian dipilih secara purposif, yakni 

peserta didik SMA yang mengalami kesulitan belajar dengan nilai rata-rata raport 

berada di bawah rata-rata kelas. Data diungkap dengan menggunakan angket, 

wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya dianalisis secara 

mendalam sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif tentang realita kesulitan 

yang dapat terjadi dalam proses belajar.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa aktivitas belajar merupakan sebuah 

fenomena unik dan kompleks. Belajar sebagai proses perubahan tingkah laku 

melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kesulitan belajar dapat terjadi 

Materi Fungi di SMA Islam Bawari Pontianak dan Upaya Perbaikannya (Artikel Penelitian, 
Pontianak: ttp, 2013).
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karena berbagai faktor, baik dari dalam individu, sekolah, maupun lingkungan peserta 

didik. Oleh karena itu, perlu pemahaman komprehensif tentang terjadinya kesulitan 

belajar yang mengacu pada berbagai aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, perlu pendekatan diagnosis 

yang efektif, sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat membantu 

peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya.20 

Perbedaan yang mendasar ditemui antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas masalah 

efektivitas diagnosis kesulitan belajar, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan terfokus pada kesulitan belajar apa yang dialami peserta didik tinggal kelas 

dan metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi 

kesulitan belajar. Jika melihat persamaannya yaitu masing-masing membahas 

masalah kesulitan belajar.

 Diagnosis Kesulitan Belajar PAI dan Solusinya pada Peserta Didik SD 265 

Assorajang Kabupaten Wajo merupakan penelitian yang ditulis oleh Besse Tenrijaja. 

Hasil penelitian yang ditemukan adalah; kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

peserta didik dalam belajar bidang  studi PAI di SD 265 Assorajang Kabupaten Wajo 

adalah kurangnya minat belajar peserta didik, IQ yang rendah, anak yang mempunyai 

intelegensi di bawah rata-rata mengalami gangguan fisik sosial dan mental, kesulitan 

belajar pra akademik yaitu: gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belar kognitif, 

serta gangguan perkembangan bahasa. Faktor yang menimbulkan kesulitan belajar 

20Suherman, dan Yusi Riksa Yustiana, Penelitian Disiplin Ilmu, Efektivitas Diagnosis 
Kesulitan Belajar Pada Peserta didik Sekolah Menengah Atas (Penelitian Deskriptif pada Peserta 
Didik Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) (Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2017).
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peserta didik pada bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SD 265 Assorajang 

Kabupaten Wajo yaitu peserta didik belum bisa membaca huruf arab, kurang adanya 

perhatian dari orang tua peserta didik, tidak berfungsinya proses belajar, kurang 

memahami materi ajar yang diberikan dan sebagainya. Solusi yang dilakukan dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada bidang studi PAI di SD 265 

Assorajang Kabupaten Wajo dengan mengamati hal-hal yang menjadi penyebab dari 

kesulitan belajar kemudian mengatasi sesuai dengan pokok permasalahan yang 

dihadapi peserta didik yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi yang tepat 

sehingga membuat peserta didik tidak merasa tertekan dengan penanganan 

permasalahan peserta didik dengan baik.21

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, pada penelitian Besse Tenrijaja yang menjadi pokok 

permasalahan yaitu bagaimana cara mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik 

kemudian dengan hasil diagnosanya maka akan diberikan pula solusinya, sedangkan 

yang menjadi pokok bahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu metode 

guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik yang tinggal kelas. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan yaitu sama-sama membahas masalah kesulitan belajar.

Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Mekanika 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh Diah Nugraheni. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap hal-hal yang dianggap sebagai kesulitan belajar pada materi 

Mekanika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya 

21Besse Tenrijaja, Diagnosis Kesulitan Belajar PAI dan Solusinya pada Peserta Didik SD 265 
Assorajang Kabupaten Wajo (Parepare: UM Parepare, 2017).
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untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan 

persoalan mekanika. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester tiga 

Pendidikan IPA IKIP Veteran Jawa Tengah yang mengambil mata kuliah Mekanika. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui tes diagnostik dan 

wawancara dengan mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes diagnostik dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesulitan belajar yang dialami mahasiswa adalah ada pada kemampuan matematis 

yang dimiliki mahasiswa dalam menyelesaikan soal mekanika, terutama yang 

berhubungan dengan differensial dan integral. Kesulitan yang dialami mahasiswa 

terletak pada kesalahan dalam memahami soal, kesalahan dalam keterampilan proses, 

dan kesalahan karena kurang cermat.22

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, pada penelitian Diah Nugraheni yang menjadi pokok 

permasalahan yaitu kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah mekanika, 

sedangkan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini 

yaitu metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik yang tinggal kelas. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas masalah kesulitan belajar.

Faktor – Faktor Kesulitan Belajar Siswa MIN Janti 2019 adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Hadi Cahyono. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa sulit dalam belajar. 

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah seharusnya siswa bisa konsentrasi dan 

22Diah Nugraheni, Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Mekanika, Jurnal 
Edusains, Vol. 5, 1, 2017, h. 23.
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menjalani pembelajaran dengan baik. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal 

siswa tidak boleh mengalami kesulitan belajar. Berawal dari hal tersebut perlu 

diketahui faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Setelah diketahui faktor-faktor 

kesulitan tersebut maka akan dapat diambil rumusan penyelesainnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan mengikuti pola azas penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan siswa di MIN Janti Slahung mengalami kesulitan belajar, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor kurangnya motivasi dari 

guru, kurangnya minat mengikuti pelajaran karena kurangnya penggunaan alat 

peraga. Sedangkan faktor eksternal yaitu guru masih bingung menjalankan kurikulum 

yang berjalan, kurangnya buku-buku bacaan pendukung.23  

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, pada penelitian Hadi Cahyono yang menjadi pokok 

permasalahan yaitu faktor kesulitan belajar peserta didik, sedangkan yang menjadi 

pokok bahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu metode guru Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

yang tinggal kelas. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan yaitu 

sama-sama membahas masalah kesulitan belajar.

Upaya Guru dalam Mengatasi Siswa Berkesulitan Belajar Matematika di 

Kelas IV SDIT Ukhuwah Banjarmasin 2016 adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Noor Hasanah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 

23Hadi Cahyono, Faktor-faktor Kesulitan Belajar Siswa MIN Janti, Jurnal Dimensi 
Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 7, 1, Januari 2017, h. 1.
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menentukan permasalahan dan menyelesaikannya berdasarkan data-data, menyajikan 

data, dan menganalisisnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin dan sampel yang dipilih adalah kelas IV-A dan kelas 

IV-B yang berjumlah 72 siswa. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa 

kesulitan yang dialami siswa yaitu kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dengan 

contoh soal yang diberikan guru pada soal cerita, kesulitan mengingat rumus, dan 

kesulitan dalam operasi perhitungan masalah perkalian dan pembagian. Upaya guru 

dalam mengatasi siswa berkesulitan belajar matematika yaitu memberikan motivasi 

belajar, memberi variasi metode mengajar, mempergunakan alat peraga, memberikan 

latihan yang cukup dan berulang serta memberikan program perbaikan atau remedial.24

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, pada penelitian Noor Hasanah yang menjadi pokok 

permasalahan yaitu upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada 

pada pelajaran matematika sedangkan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian 

yang akan dilakukan ini yaitu metode guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik yang tinggal kelas. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas masalah kesulitan belajar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

24Noor Hasanah, Upaya Guru Mengatasi Siswa Berkesulitan Belajar Matematika di Kelas IV 
SDIT Ukhuwah Banjarmasin, Jurnal PTK dan Pendidikan, Vol. 2, 2, 2016, h. 28.
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a. Mengetahui bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik 

tinggal kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo.

b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik 

yang tinggal kelas pada Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

Kabupaten Wajo.

c. Mengetahui metode yang dilakukan oleh guru Madrasah Aliyah As’adiyah 

Putri Sengkang Kabupaten Wajo dalam mengatasi kesulitan belajar bagi 

peserta didik yang tinggal kelas.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan ilmiah, yakni dapat menjadi sumber bacaan bagi guru dan orangtua 

serta masyarakat yang ingin mengetahui upaya mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. 

b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta  didik.
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BAB II 

  TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Kesulitan Belajar 

Membahas masalah kesulitan belajar, maka terlebih dahulu dikemukakan 

tentang pengertian belajar. Peserta didik merupakan kunci utama keberhasilan belajar 

selama proses pembelajaran yang dilakukan. Proses belajar merupakan aktifitas 

psikis berkenaan dengan bahan ajar. Secara psikologis belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.1  

Sardiman memberi pengertian belajar sebagai berikut: dalam pengertian luas, 

belajar diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya. Kemudian arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya.2 Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok di 

dalam proses pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan sangat bergantung terhadap proses belajar yang dialami oleh peserta 

didik. 

Belajar sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Kegiatan 

ini dipengaruhi oleh motivasi internal dan eksternal dari peserta didik, cara belajar, 

rintangan belajar, tujuan belajar, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Pada 

 

 1Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 2.  

2Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 20.  
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kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik 

peserta didik yang beragam. Ada peserta didik yang dapat menempuh kegiatan 

belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun di sisi lain 

tidak sedikit pula peserta didik yang justru mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan 

yang dimiliki setiap peserta didik sudah pasti beragam.  

Fenomena kesulitan belajar seorang peserta didik biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat 

bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis sehingga pada akhirnya dapat 

menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya rendah.  

Aktifitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar. Ada kalanya lancar dan tidak lancar, kadang cepat menangkap apa 

yang dipelajari dan kadang terasa sulit. Masalah belajar adalah masalah yang selalu 

aktual dan dihadapi oleh setiap peserta didik. Masalah dalam belajar sering juga 

disebut kesulitan belajar, yang menjadi penghambat ketuntasan belajar peserta didik 

di sekolah dan perlu cara untuk mengatasinya. Kesulitan belajar merupakan 

kekurangan yang tidak nampak secara lahiriah. 

Kesulitan belajar adalah hambatan gangguan belajar pada anak dan remaja 

yang ditandai adanya kesenjangan yang signifikan antar taraf intelegensi dan 

kemampuan akademik yang seharusnya dicapai.3 Peserta didik dikatakan mengalami 

kesulitan belajar apabila intelegensi yang dimilikinya tergolong rata – rata atau 

 

3Ridwan Idris, Mengatasi Kesulitan Belajar, Jurnal Lentera Pendidikan, 12:2 (Desember, 

2009), h. 155. 
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normal akan tetapi menunjukkan adanya kekurangan dalam proses dan hasil belajar 

yang diperoleh rendah.4 

Definisi lain mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di 

mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, 

hambatan gangguan dalam belajar.5 Senada dengan pengertian tersebut, menurut 

Abdullah. A.E, kesulitan belajar adalah suatu keadaan tertentu yang ditandai adanya 

kesukaran untuk mencapai suatu tujuan dan diperlukan usaha yang lebih keras lagi 

dalam mengatasi kesukaran itu.6 Kesukaran tersebut seperti peserta didik sukar 

dalam menerima atau memahami pelajaran dan kesukaran yang dihadapi peserta 

didik pada saat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Martini 

Jamaris mengungkapkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kelainan yang 

membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

yang efektif. 7 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahawa kesulitan belajar 

merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar 

dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik disebabkan oleh hambatan 

gangguan tertentu sehingga peserta didik tidak dapat mencapai tujuan belajar. 

Dengan demikian perlu  mengetahui gejala-gejala atau hambatan belajar yang 

melatarbelakangi, hingga menyebakan kesulitan belajar bisa terjadi. Sehingga 

 
4Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 255. 

5Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 235. 

6Abdul Saman dan Agustan Arifin, Bimbingan dan Konseling Belajar (Cet. I; Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), h. 67. 

 7Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Persfektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, h. 3.  
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dengan adanya pengetahuan tersebut guru, orang tua dan masyarakat dapat 

mengambil tindakan yang efektif dalam mengatasinya.  

B. Bentuk – Bentuk Kesulitan Belajar 

Mulyono Abdurrahhman mengklasifikasikan kesulitan belajar ke dalam dua 

kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

(developmental learning disabilities) dan kesulitan belajar akademik (academic 

learning disabilities). Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

meliputi gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, dan kesulitan 

belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik menunjuk 

pada adanya kegagalan – kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai 

dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan – kegagalan tersebut mencakup 

penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis dan matematika.8  

Warkitri dalam Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani membagi 

kesulitan belajar dalam lima bentuk yaitu kekacauan belajar (learning disorder), 

ketidakmampuan belajar (learning disability), Ketidakfungsian belajar (learning 

disfunctions), Pencapaian rendah (underachiever), Lambat belajar (slow learner).9 

Dalam penelitian ini teori Warkitri akan digunakan sebagai landasan untuk 

menganalisis bentuk – bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik 

tinggal kelas. Adapun bentuk – bentuk kesulitan belajar tersebut sebagai berikut:  

1. Kekacauan Belajar (Learning Disorder)  

Kekacauan belajar merupakan bentuk kesulitan belajar yang terjadi ketika 

 
8Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h.11.  

9Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, h. 256. 
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proses belajar peserta didik terganggu karena munculnya respons yang bertentangan 

dengan tujuan pembelajaran.10  

2. Ketidakmampuan Belajar (Learning Disabilities)  

Ketidakmampuan belajar merupakan permasalahan belajar saat peserta didik 

menunjukkan gejala tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar 

dengan berbagai sebab dan alasannya sehingga hasil belajar di bawah potensi 

intelektualnya.11  

A learning disability is a neurological disorder. A learning disability results 
from a difference in the way a person’s brain is “wired”. A learning 
disability refers to a retardation, disorder or delayed development in any one 
ore more the processes of speech language, reading, spelling, writing, or 
arithmetic. These problems are due to disorder or deficiency in any one or 
more of the basic psychological process involved in understanding or in use 
of spoken or written language. They do not include learning problems which 
are due primarily to visual, hearing, or motor handicaps, mental retardation, 
and emotional disturbance or to adverse environmental factors. The child, 
thus can be considered al learning disabled if, (1) he has considerable 
difficulty in understanding or using spoken language, reading, writing, 
spelling, and arithmetic, during the development period (before 16 years of 
age, (2) he has adequate facilities, interest and motivation to learn. ... They 
fall in three broad categories: Reading disabilities (often referred to as 
dyslexia), written language disabilities (often referred to as dysgraphia), 
Math disabilies (often called dyscalculia).12 

Artinya: 

Learning disabilty adalah gangguan neurologis yang timbul dari perbedaan 

cara otak seseorang dihubungkan. Learning disabilty mengacu pada 

keterbelakangan, kelainan atau keterlambatan perkembangan dalam setiap 

atau lebih proses bicara, membaca, mengeja, menulis atau berhitung.  

Learning disabilty tidak termasuk masalah belajar yang disebabkan oleh 

gangguan penglihatan, pendengaran atau motorik, keterbelakangan mental, 

dan gangguan emosianal. Learning disabilty yaitu peserta didik yang 

 
10 Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, h. 256. 

11 Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, h. 256. 

12Sana Ali dan Muhammed Rafi, Learning Disabilities: Characteristics and Instructional 

Approaches, international Journal of Humanities Social Sciences and Education, vol. 3, 4, (April, 

2016), h. 11. 
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kesulitan dalam berbahasa, membaca, menulis, dan berhitung dalam masa 

perkembangan sebelum 16 tahun. 

Learning disabilities merupakan keadaan dimana peserta didik mengalami 

kesulitan belajar merujuk pada kondisi tidak memadainya perkembangan dalam 

suatu bidang akademik tertentu diantaranya membaca, menulis dan berhitung. 

Learning disabilities bukan disebabkan oleh kecerdasan yang rendah, masalah 

sensorik seperti masalah penglihatan atau pendengaran. Peserta didik dengan 

learning disability pada kenyataannya memiliki kecerdasan yang sama atau lebih 

cerdas dengan teman sebayanya atau memiliki kecerdasan yang tinggi dalam 

beberapa hal tertentu seperti kemampuan visual spasial atau keterampilan motorik 

lainnya. Adapun kriteria Learning disabilities sebagai berikut13: 

a. Kelainan yang terjadi berkaitan dengan faktor psikologis seingga mengganggu 

kelancaran berbahasa, saat berbicara, dan menulis.  

b. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk 

berfikir, untuk berbicara, membaca dan menulis, mengeja huruf, bahkan 

perhitungan yang bersifat matematika.  

c. Kemamampuan meraka yang rendah dapat dicirikan melalui hasil tes IQ atau tes 

prestasi belajar khususnya kemampuan-kemampuan berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan di sekolah.  

d. Kondisi kelainan dapat disebabkan oleh perceptual handicaps, brain injury, 

minimal brain dysfunction, dyslexia, dan developmental aphasia. 

e. Mereka tidak tergolong ke dalam penyandang tunagrahita, tunalaras, atau mereka 

yang mendapatkan hambatan dari faktor lingkungan, budaya atau faktor 

ekonomi.  

 
13Bandi Delphi, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Refika Aditama, 

2006), h. 24. 
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f. Mempunyai karakteristik khusus berupa kesulitan di bidang akademik, masalah-

masalah kognitif, dan masalah-masalah emosi sosial. 

3. Ketidakfungsian Belajar (learning disfunctions) 

Ketidakfungsian belajar merupakan kesulitan belajar yang mengacu pada 

adanya gejala-gejala dalam bentuk peserta didik tidak dapat mengikuti dan 

melaksanakan proses belajar dan pembelajaran dengan baik meskipun pada dasarnya 

tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera dan gangguan 

psikologis lainnya. 14 

4. Pencapaian Rendah (underachiever) 

Pencapaian rendah merupakan kesulitan belajar yang terjadi dan dialami oleh 

peserta didik dengan potensi intelektual tinggi dan atau tingkat kecerdasan di atas 

rata-rata normal, tetapi prestasi belajar yang ia capai tergolong rendah. 15  

“An underachiver is a person and especially a student who fails to achieve 

his or her potential or does not do as well as expected”.16  Underachiver  mengacu 

pada peserta didik yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intekeltual yang 

tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. menurut 

Whitmore dalam Munandar menyebutkan ada beberapa kriteria yang biasanya ada pada 

peserta didik underachiever, yaitu17:  

a. Nilai rendah pada prestasi 

 
14 Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, h. 256. 

15 Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, h. 256. 

16Sana Ali dan Muhammed Rafi, New Strategies to Identifying and Empowering Gifted 

Underachiever, International Journal of Humanities Social Sciences and Education , vol. 3, 4, (April, 

2016), h. 84.  

17Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 243. 
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b. Mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar 

membaca, menulis dan berhitung 

c. Pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk 

d. Memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika berminat 

e. Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan secara lisan 

lebih baik 

f. Pengetahuan faktual sangat luas 

g. Daya imajinasi kuat 

h. Selalu tidak puas dengan pekerjaannya 

i. Kecenderungan perfeksionisme dan mengkritik diri sendiri, menghindari 

kegiatan baru seperti untuk menghindari kinerja yang tidak sempurna 

j. Menunjukkan prakarsa lain mengerjakan proyek di rumah yang dipilih diri 

sendiri 

k. Mempunyai minat yang luas dan keahlian yang khusus dalam suatu bidang 

penelitian 

l. Rasa harga diri rendah nyata dalam kecenderungan untuk menarik diri atau 

menjadi agresif di dalam kelas 

m. Tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok 

n. Menunjukkan kepekaan dalam persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

hidup pada umumnya. 

o. Menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk dirinya sendiri terlalu tingggi atau 

terlalu rendah 

p. Tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan 

q. Tidak mampu memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada tugas-tugas 

r. Mempunyai sikap negatif terhadap sekolah 
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s. Menolak upaya guru untuk mermotivasi atau mendisiplinkan perilaku di dalam 

kelas 

t. Mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang dapat 

mempertahankan persahabatan 

5. Lambat Belajar (slow learner) 

Lambat belajar merupakan kesulitan belajar yang disebabkan peserta didik 

sangat lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk menguasai materi pelajaran dibandingkan peserta didik lain dengan 

tingkat potensi intelektual sama.18 

The term “slow-learner” is generally used for students who need specific 
considerations. In most of the classrooms, there are students who are not 
capable of competition with their classmates and at the end of the year, they 
experience educational failure. These students who are called slow-learners 
are not capable of learning like their partners. Slow learners are those 
children that have weak performance in school and cannot receive specific 
instructions. They have their own educational needs. In fact, they perform 
slower in understanding specific concepts that normal people understand 
easily. These children finally learn the main issues but one or two years after 
their classmates.19 

Artinya: 

Slow-learner adalah istilah yang pada umumnya digunakan pada peserta didik 

yang membutuhkan perhatian khusus, mereka tidak dapat belajar dan bersaing 

dengan teman sekelasnya sehingga mereka mengalami kegagalan dalam proses 

pendidikannya. Slow learner membutuhkan perhatian khusus karena tidak 

dapat memahami konsep tertentu yang dapat dimengerti dengan mudah oleh 

peserta didik yang normal dan slow learner membutuhkan waktu yang lama 

dalam belajar. 

Slow learner bukan peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus 

tetapi peserta didik yang mengalami lambat dalam proses belajar, sehingga ia 

 
18Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan 

Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, h. 256. 

19Ebrahim Mohammadian Akerdia, dkk., Investigating the Educational and Behavioral 

Problems of Slow-Learners of Neka during 2013-2014, International Academic Journal of Social 

Sciences, Vol. 4, No. 3, (2017), h. 14. 
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membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok peserta didik 

lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Adapun kriteria Slow 

Learner sebagai berikut20:  

a. Memiliki Perkembangan akademik yang rendah di bawah standar yang 

diharapkan. 

b. Memiliki rentang perhatian yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. 

c. Sulit akrab dengan orang dan benda. 

d. Suka terdorong oleh perasaan emosional dalam pergaulan, mudah marah dan 

tersinggung. 

e. Kurang mampu melakukan koordinasi dengan lingkungannya. 

f. Sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

lingkungannya. 

g. Memiliki daya ingatan yang lemah, mudah lupa dan gampang menghilang. 

h. Sulit memahami konsep abstrak. 

i. Tidak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan saat belajar 

j. Kurang memperlihatkan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana tugas itu 

dapat diselesaikan dengan baik. 

k. Mengalami kesulitan saat menuliskan pengetahuan dalam bentuk karangan-

karangan lainnya, sekalipun menggunakan kata dan kalimat yang sederhana. 

l. Lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan di sekolah dan di rumah. 

Kesulitan belajar yang dialami oleh seseorang akan dapat mempengaruhi 

kondisi psikologisnya. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar cenderung 

mengalami kecemasan, frustasi, gangguan emosional, hambatan penyesuaian diri dan 

 
20T. Banu Ramlakshmi, Slow Learners: Role Of Teachers In Developing The Language 

Skills, Shanlax International Journal of English, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 14. 
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gangguan-gangguan psikologis yang lain.21 Beberapa gejala atau indikator adanya 

kesulitan belajar anak didik dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut:22 

1. Menunjukan prestasi belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai 

kelompok anak didik di kelas. 

2. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal 

anak didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. 

3. Peserta didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal 

dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya mengerjakan soal dalam 

waktu lama baru selesai, dalam mengerjakan tugas-tugas selalu menunda waktu. 

4. Menunjukan sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-

pura dan seterusnya. 

5. Menunjukan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu didalam dan diluar kelas. 

6. Menunjukan gejala emosinal yang tidak wajar, seperti pemurung mudah 

tersinggung, pemarah dan kurang gembira menghadapi sesuatu.  

Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang 

menyebabkan seorang peserta didik tidak dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik seperti peserta didik lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor 

tertentu. Kemudian dengan adanya gejala-gejala yang tunjukkan seperti di atas, maka 

hendaknya dijadikan sebagai kriteria untuk menandai peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar. 

C. Faktor-faktor Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

 
21Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus 

(Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h.25. 

22Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 246-247 
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Fenomena kesulitan belajar seorang peserta didik biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik dan prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga 

dapat dibuktikan munculnya kelainan prilaku (misbihavior) peserta didik seperti 

berteriak-teriak dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah 

dan minggat dari sekolah.23 

Prestasi belajar yang rendah atau menurun merupakan salah satu indikasi 

adanya kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Latar belakang terjadinya 

kesulitan belajar atau ketidakberesan dalam belajar banyak sekali macam ragamnya, 

bentuk dari kesulitan belajar yang dialami setiap peserta didik tentu akan berbeda 

satu sama lain. Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal:24 

1. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik baik 

kondisi jasmani maupun rohani peserta didik. Faktor Internal dibedakan menjadi: 

 

a. Faktor Fisiologis. 

Faktor Fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan 

jasmani seseorang, misalnya tentang fungsi organ-organ, dan susunan-susunan 

tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran. Faktor Fisiologis yang dapat mempengaruhi belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:25 

1) Tonus (kondisi) badan 

 
 23Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 182.  

24Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta Rineka Cipta, 

2004), h. 58-67. 

25Mardianto, Psikologi Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 217. 
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Kondisi jasmani pada umumnya dapat dikatakan melatarbelakangi 

kegiatan belajar. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik, 

sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya rangsangan yang 

diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Seorang guru harus 

memeriksa kesehatan peserta didik barangkali sakit yang menyebabkan 

prestasinya rendah. 

Keadaan jasmani yang optimal akan berbeda sekali hasil belajarnya 

bila dibandingkan dengan keadaan jasmani yang lemah. Sehubungan dengan 

keadaan/kondisi jasmani tersebut, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, 

yaitu:26 

a) Cukupnya nutrisi (nilai makanan dan gizi), tubuh yang kekurangan gizi 

makanan akan mengakibatkan merosotnya kondisi jasmani. Sehingga, 

menyebabkan seseorang belajarnya menjadi cepat lesu, mengantuk, dan 

tidak ada semangat untuk belajar. Pada akhirnya peserta didik tidak dapat 

mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

b) Beberapa penyakit ringan yang diderita, dapat berupa pilek, sakit gigi, 

batuk, dan lain sejenisnya. Semua itu tentu akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

2) Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu 

Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang dapat mempegaruhi 

kegiatan belajar di sini adalah fungsi-fungsi panca indera. Panca indera yang 

memegang peranan penting dalam belajar adalah mata dan telinga. Apabila 

mekanisme mata dan telinga kurang berfungsi, maka tanggapan yang 

 
26Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan (Jakarta: EGC, 2004), h.172.  



33 
 

disampaikan dari guru, tidak mungkin dapat diterima oleh peserta didik. Jadi, 

peserta didik tidak dapat menerima dan memahami bahan-bahan pelajaran, 

baik yang langsung disampaikan oleh guru, maupun melalui buku bacaan. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan 

kejiwaan peserta didik27. Faktor Psikologis dapat dibedakan menjadi: 

1) Bakat 

Dalyono menjelaskan bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang 

dibawa sejak lahir.28 Menurut Hilgard dalam Slameto bakat adalah “the 

capacity to learn”.29 Bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki 

anak sejak lahir untuk belajar. Bakat anak mulai tampak sejak ia dapat 

berbicara atau sudah masuk Sekolah Dasar (SD). Bakat yang dimiliki setiap 

anak tidaklah sama. Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar anak dalam bidang-bidang studi tertentu. Jadi, merupakan hal 

yang tidak bijaksana apabila orang tua memaksakan kehendaknya untuk 

menyekolahkan anaknya pada jurusan atau keahlian tertentu tanpa 

mengetahui terlebih dahulu bakat yang dimiliki anaknya. Dengan tidak 

adanya fektor penunjang dan usaha untuk mengembangkannya, maka bakat 

tersebut lama kelamaan akan punah. Untuk itu agar kegiatan belajar berhasil 

dengan didasari bakat tersebut maka harus adanya faktor penunjang. Di 

antaranya, fasilitas untuk sarana, pembiayaan, dan dorongan moral dari orang 

tua. 

 
27Susan B. Bastable, Perawat Sebagai Pendidik: Prinsip - prinsip Pengajaran dan 

Pembelajaran, (Jakarta: EGC, 2002), h.134. 

28Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 230. 

29Slameto, Belajar dan Faktor-faktor  yang Mempengaruhi, h. 59. 
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2) Minat 

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar untuk sesuatu. Dalam minat, ada dua hal yang harus 

diperhatikan:30 

a) Minat Pembawaan 

Minat ini muncul dengan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain, baik kebutuhan maupun lingkungan. 

b) Minat yang muncul karena adanya pengaruh dari luar 

Minat ini muncul dan bisa saja berubah karena adanya pengaruh 

lingkungan dan kebutuhan.  

Tidak adanya minat peserta didik terhadap suatu pelajaran akan 

menyebabkan timbulnya kesulitan belajar. Ada atau tidaknya minat belajar 

dapat dilihat dari respon saat anak mengikuti pelajaran, apakah anak 

mendengarkan, mencatat, memperhatikan, bertanya selama pelajaran dan lain 

sebagainya. Mempelajari mata pelajaran yang tidak sesuai dengan minat dan 

bakat, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kecakapan dapat 

menimbulkan problema pada diri peserta didik.  

3) Perhatian  

Menurut Gazali dalam Slameto Perhatian adalah adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek 

(benda/hal) atau sekumpulan obyek.31 Untuk dapat menjamin hasil belajar, 

maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya.  

 
30Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 42. 

31Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 58 
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Perhatian berbeda dengan minat, pelajaran yang diminati peserta didik, 

diperhatikan terus-menerus disertai dengan rasa senang serta rasa tertarik untuk 

belajar lebih. Perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan 

perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 

dari situ diperoleh kepuasaan. 

4) Intelegensi 

Heidentich dalam Dalyono menyatakan “Intelligence refers to the ability 

to learn and to utilize what has been learned in adjusting to unfamiliar 

situation, or in the solving of problems”.32 Menurut Slameto Inteligensi adalah 

kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.33  

Manusia dalam belajar akan menghadapi situasi-situasi baru serta 

permasalahan. Hal itu memerlukan kemampuan individu yang diperoleh saat 

belajar untuk menyesuaikan diri serta memecahkan setiap masalah yang 

dihadapi. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar akan mampu 

memahami bahan pelajaran yang diberikan oleh guru serta berusaha untuk 

memahami bahan pelajaran yang diberikan. Karenanya, guru harus mampu 

melihat kemampuan peserta didik. 

Inteligensi berpengaruh besar terhadap kemajuan belajar. Peserta didik 

yang mempunyai tingkat inteligensi tinggi akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajarnya, ia akan mampu memahami bahan pelajaran dengan kemampuannya 

 
32Dalyono, Psikologi Pendidikan, h. 184. 

33Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 57 
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sendiri, ia mampu mengatur waktu, idan secara sungguh-sungguh berusaha 

agar kegiatan belajarnya menjadi bermanfaat. 

5) Motivasi 

Dalyono menyatakan motivasi sebagai inner (batin) berfungsi 

menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar.34 Motivasi adalah 

keadaan internal manusia yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. 

Fungsi motivasi adalah mendorong sesorang untuk interes pada kegiatan yang 

akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai, dan mendorong seseorang untuk pencapaian prestasi, yakni dengan 

adanya motovasi yang baik dalam belajar, akan menunjukkan hasil belajar 

yang baik pula. 

Peserta didik yang motivasi belajarnya besar akan merasa bahwa akan 

banyak manfaat yang diperoleh dari belajar. Peserta didik yang motivasinya 

tinggi tidak akan mudah putus asa ketika mengalami kesulitan dalam 

belajarnya, ia akan berusaha memecahkan masalah tersebut dengan bantuan 

orang lain ataupun dengan banyak membaca sumber pelajaran lain. Selain itu, 

ia akan berusaha meningkatkan prestasi belajarnya dengan sungguh-sungguh 

dengan melakukan kegiatan lain yang mendukung proses belajarnya. 

6) Motif  

James Drever dalam Slameto  menjelaskan “motive is an effective-

conative factor which operates in determining the direction of an individual 

behavior towards an end or goal, consiously apprehended or unconsiously”.35 

Jadi motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Motif 

 
34Dalyono, Psikologi Pendidikan, h. 235. 

35Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 60 
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yang kuat sangatlah perlu di dalam belajar dapat dilihat dari usaha peserta didik 

untuk mempelajari sesuatu, jika peserta didik aktif dan berpartisipasi penuh 

maka bisa dikatakan motif yang dimilkinya kuat untuk belajar. 

7) Kematangan  

Menurut Slameto kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru.36 Konsep kematangan  mengemukakan bahwa 

penyebab utama kesulitan belajar adalah ketidakmatangan. Dengan kata lain, 

anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya 

sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang) 

diberikan latihan-latihan dan pelajaran. Jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

Menurut Mulyono Abdurrahman kesulitan belajar dapat dipandang 

sebagai kelambatan kematangan fungsi neurologis tertentu, setiap individu 

memiliki laju perkembangan yang berbeda – beda baik dalam fungsi motorik, 

kognitif, maupun efektif. Oleh karena itu anak yang menunjukkan adanya 

gejala kesulitan belajar tidak selayaknya dipandang sebagai memiliki disfungsi 

neurologis tetapi sebagai perbedaan laju perkembangan berbagai fungsi 

tersebut. Anak berkesulitan belajar tidak terlalu berbeda dari anak yang tidak 

berkesulitan belajar dan kelambatan kematangan keterampilan tertentu bersifat 

sementara.37 

 
36Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 60. 

37 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 84.  
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Kesulitan belajar dapat tercipta karena anak didorong atau dipaksa 

untuk mencapai kinerja akademik sebelum mereka siap. Tuntutan dari sekolah 

dan upaya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak dapat menimbulkan kesulitan belajar. 

8) Kesiapan  

  Kesiapan atau readiness menurut James Drever dalam Slameto adalah 

“prepareness to respond or react”.38 Kesedian untuk memberi response atau 

bereaksi. Kesedian itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

peserta didik belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal dibagi menjadi dua macam, yaitu:39 

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial dibagi menjadi beberapa lingkungan, yaitu: 

1) Lingkungan keluarga 

Menurut Dalyono keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan 

pertama.40 Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar misalnya: 

a) Orang tua 

(1) Cara mendidik anak 

 
38Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 61. 

39Mesiono, dkk. Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 

207. 

40Dalyono, Psikologi Pendidikan, h. 238. 
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   Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dalam 

Slameto yang menyatakan bahwa: keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama bagi anak.41 Keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar peserta didik. Orang tua yang tidak/kurang 

memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak 

memberikan dukungan, motivasi, serta kurang memperhatikan kemajuan 

belajar anak-anaknya akan menjadipenyebab kesulitan belajarnya. 

(2) Hubungan orang tua dan anak  

  Yang dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh pengertian atau 

kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, memanjakan, dan lain-lain. Menurut 

Slameto hubungan orang tua dengan anak memegang peranan yang sangat 

penting yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik.42 Hubungan 

orangtua dan anak yang baik akan mendukung mental peserta didik dalam 

belajar, selain itu hubungan anggota keluarga yang lain juga berpengaruh. 

 

(3) Contoh atau bimbingan dari orang tua 

  Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala yang 

diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya. 

b) Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. 

Agar anak dapat belajar dengan baik perlul diciptakan suasana rumah yang tenang 

 
41Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 62. 

42Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 64. 
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dan tentram. Di dalam suasana rumah yang tenang dan tentram selain anak betah 

tinggal dirumah, anak juga dapat belajar dengan baik. 

Suasana rumah yang sangat ramai/gaduh, tidak memungkinkan anak dapat 

belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya, sehingga sukar 

untuk belajar. Untuk itu, hendaknya suasana rumah selalu dibuat menyenangkan, 

nyaman, tenteram, damai, harmonis, agar anak betah tinggal dirumah. Keadaan ini 

akan menguntungkan bagi kemajuan belajar anak. 

c) Kemampuan ekonomi keluarga 

Hasil belajar yang baik, tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan 

keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru di depan kelas, tetapi juga alat-

alat belajar yang memadai, seperti  buku, pensil, pena, peta, bahkan buku bacaan. 

Sedangkan sebagian besar, alat-alat pelajaran harus disediakan sendiri oleh murid 

yang bersangkutan. Bagi orang tua yang keadaan ekonominya kurang memadai, 

sudah barang tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya itu 

secara maksimal. Maka murid akan menanggung resiko yang tidak diharapkan. 

d) Latar Belakang Kebudayaan 

Slameto, menjelaskan tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar.43 

Selain itu, orang tua yang memilki tingkat pendidikan yang cukup biasanya akan 

memberikan dukungan atau motivasi agar anak semangat dalam belajar serta 

selalu memperhatikan dan mengingatkan anak untuk belajar saat dirumah. Tingkat 

pendidikan dan kebiasaan dalam keluarga, akan mempengaruhi sikap anak dalam 

 
43Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 66. 



41 
 

belajar. Jadi, anak-anak hendaknya ditanamkan kebiasaan yang baik agar 

mendorong anak untuk belajar. 

2) Lingkungan Sekolah, yaitu:44 

(a) Hubungan guru dengan peserta didik 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta didik. 

Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu 

sendiri. Jadi cara belajar peserta didik juga dipengaruhi oleh relasinya dengan 

gurunya. Di dalam relasi yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan 

menyukai pelajaran yang diberikan sehingga peserta didik berusaha belajar 

dengan baik.45 Selain itu, guru juga dapat mengetahui kesulitan yang dialami 

peserta didik dan dapat memotivasi untuk tidak putus asa dalam belajar. 

Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik secara akrab 

menyebabkan proses belajar-mengajar itu kurang lancar. Juga peserta didik 

merasa jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

(b) Standar Pelajaran 

Guru menuntut standar pelajaran yang di atas kemampuan anak, 

sehingga hanya sebagian kecil muridnya yang dapat berhasil dengan baik. 

Berdasarkan teori belajar, yang mengingat perkembangan psikis dan 

kepribadian peserta didik yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

peserta didik masing-masing. 

(c) Metode mengajar 

 
44Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 185. 

45Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 68. 
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Menurut Slameto, metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang 

harus dilalui dalam mengajar.46 Metode mengajar merupakan suatu cara 

penyampaian materi ajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di 

dalam kelas. Metode mengajar guru dapat menimbulkan kesulitan belajar 

antara lain: Metode belajar tidak menarik, kemungkinan materinya tinggi, 

atau tidak menguasai bahan. 

(1) Guru hanya menggunakan satu metode saja tidak bervariasi 

menyebabkan peserta didik pasif, sehingga anak tidak ada aktivitas. 

(2) Guru hanya mengungkapkan secara singkat materi yang diajarkan 

sehingga membuat peserta didik tidak paham. 

(3) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan 

belajar. Misalnya dalam bakat, minat, sifat,kebutuhan anak-anak, dan 

sebagainya. 

(d) Hubungan antar murid 

Guru yang kurang bisa mendekati peserta didik dan kurang bijaksana, 

maka tidak akan mengetahui bahwa di dalam kelas ada grup yang saling 

bersaing secara tidak sehat. Suasana kelas semacam ini sangat tidak 

diharapkan dalam proses belajar. Untuk itu maka, guru harus mampu 

membina jiwa kelas supaya dapat hidup bergotong-royong dalam belajar 

bersama, hal ini dimaksudkan agar kondisi individual siswa berlangsung 

dengan baik. 

3) Lingkungan Masyarakat, yaitu:47 

(a) Teman Bergaul 

 
46Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 67. 

47Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 184-186. 
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Pergaulan dan teman sepermainan sangat dibutuhkan dalam dan 

membentuk kepribadian dan sosialisasi anak. Orang tua harus memperhatikan 

agar anak-anaknya jangan sampai mendapat teman bergaul yang memiliki 

tingkah laku yang tidak diharapkan. Karena prilaku yang tidak baik, akan 

mudah sekali menular kepada anak lain. 

(b) Pola Hidup Lingkungan 

Pola hidup tetangga yang berada di sekitar rumah di mana anak itu 

berada, punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Jika anak berada di kondisi masyarakat kumuh yang serba kekurangan, 

dan anak-anak pengangguran misalnya, akan sangat mempengaruhi kondisi 

belajar anak, karena ia akan mengalami kesulitan ketika memerlukan teman 

belajar atau berdiskusi atau meminjam alat-alat belajar. 

(c)  Kegiatan dalam masyarakat 

Kegiatan dalam masyarakat dapat berupa karang taruna, menari, olah 

raga, dan lain sebagainya. Bila kegiatan tersebut dilakukan secara berlebihan, 

tentu akan menghambat kegiatan belajar. Jadi, orang tua perlu 

memperhatikan kegiatan anak-anaknya. 

(d)  Mass Media 

Mass media adalah sebagai salah satu faktor penghambat dalam 

belajar. Misalnya, bioskop, radio, video-kaset, novel, majalah, dan lain-lain. 

Banyak anak yang terlalu lama menonton TV, membaca novel, majalah yang 

tidak dibertanggungjawabkan dari segi pendidikan. Sehingga, mereka akan 

lupa akan tugas belajarnya. Maka dari itu, buku bacaan, video-kaset, majalah, 

dan mass media lainnya perlu diadakan pengawasan yang ketat dan diseleksi 

dengan teliti. 
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2. Faktor Non-sosial 

Faktor non-sosial  merupakan sarana dan prasarana sekolah yang dapat 

dibedakan menjadi:48 

a. Kurikulum 

Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada suatu kurikulum. 

Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh 

pemerintah, atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. 

Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan 

belajar-mengajar, dan evaluasi. Berdasarkan kurikulum tersebut guru menyusun 

desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Sistem intruksional sekarang 

menghendaki, bahwa dalam proses belajar mengajar yang dipentingkan adalah 

kebutuhan anak. Maka guru perlu mendalami dengan baik dan harus mempunyai 

perencanaan yang mendetail, agar dapat melayani anak belajar secara individual. 

Kurikulum pada dasarnya disusun berdasarkan tuntutan zaman dan kemajuan 

masyarakat yang didasarkan suatu rencana pembangunan lima tahunan yang 

diberlakukan pemerintah. Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, timbul 

tuntunan kebutuhan baru, akibatnya kurikulum perlu dikonstruksi yang menimbulkan 

lahirnya kurikulum baru. 

Perubahan kurikulum sekolah menimbulkan masalah. Masalah-masalah 

tersebut adalah:49 

 
48Siregar, Eveline dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2007), h. 51. 

49Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung : Alfabeta. 2010), h. 28. 
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1) tujuan yang akan dicapai mungkin berubah, bila tujuan berubah  maka pokok 

bahasan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi akan berubah. Sekurang-

kurangnya, kegiatan belajar mangajar perlu diubah, 

2) Isi pendidikan berubah; akibatnya buku-buku pelajaran dan buku bacaan serta 

sumber yang lain akan berubah. Hal ini menimbulkan anggaran pendidikan 

disemua tingkat, 

3) kegiatan belajar mengajar berubah, akibatnya guru harus mempelajari 

strategi, metode, teknik, dan pendekatan mengajar yang baru. Bila pendekatan 

belajar berubah, maka kebiasaan peserta didik akan mengalami perubahan, 

dan 

4) evaluasi berubah; akibatnya guru akan mempelajari metode dan teknik 

evaluasi belajar yang baru. Bila evaluasi berubah, maka siswa akan 

mempelajari cara-cara belajar yang sesuai dengan ukuran lulusan yang baru. 

Perubahan kurikulum dapat menimbulkan masalah bagi guru, tenaga 

kependidikan peserta didik, serta orang tua peserta didik. Bagi guru, ia perlu 

mengadakan perubahan pembelajaran. Dalam hal ini guru harus  menghindarkan diri 

dari cara-cara belajar lama. Bagi peserta didik, ia perlu mempelajari cara-cara 

belajar, buku pelajaran, dan sumber belajar yang baru dengan cara peserta didik 

harus menghindarkan diri dari cara-cara belajar lama. Bagi tenaga kependidikan, ia 

juga perlu mempelajari tata kerja pada kurikulum baru, dan menghindarkan diri dari 

tata kerja pada kurikulum lama. Bagi Orang Tua siswa, ia perlu mempelajari maksud, 

tata kerja, peran guru, dan peran siswa dalam belajr pada kurikulum baru serta 

memahami adanya metode dan teknik belajar baru bagi anak-anaknya maka ia dapat 

membantu proses belajar anaknya secara baik.50 

 
50Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 253. 
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b. Media pendidikan 

Media pendidikan dapat berupa buku-buku di perpustakaan, laboratorium, 

LCD, komputer dan lain sebagainya. Pada umumnya, sekolah masih kurang memiliki 

media tersebut, baik dalam jumlah maupun kualitas.  Lengkapnya media pendidikan 

merupakan kondisi belajar yang baik. Hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya media 

pendidikan menentukan jaminan terselenggaranya proses belajar yang baik. Justru 

disinilah timbul masalah bagaimana mengelola media pendidikan sehingga 

terselenggara proses belajar yang berhasil baik. 

Media pendidikan dalam proses belajar adalah barang mahal. Barang-barang 

tersebut dibeli dengan uang pemerintah dan uang masyarakat. Maksud pembelian 

tersebut adalah untuk mempermudah peserta didik belajar. Dengan tersedianya 

media pendidikan berarti menuntut guru dan peserta didik dalam menggunakannya. 

Peranan guru adalah sebagai berikut: 

1) Memelihara, mengatur media untuk menciptakan suasana belajar yang 

menggembirakan, 

2) Memelihara dan mengatur sasaran pembelajaran yang berorientasi pada 

keberhasilan siswa belajar, dan 

3) Mengorganisasi belajar siswa sesuai dengan prasarana dan sarana secara tepat 

guna. 

Peranan siswa sebagai berikut: 

1) Ikut serta dan berperan aktif dalam pemanfaatan media pendidikan secara 

baik, 

2) Ikut serta dan berperan aktif dalam pemanfaatan media pendidikan secara 

tepat guna, 
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3) Menghormati sekolah sebagai pusat pembelajaran dalam rangka pencerdasan 

kehidupan generasi muda bangsa. 

c. Keadaan gedung 

Jumlah siswa yang membeludak, keadaan gedung dewasa ini masih sangat 

kurang. Mereka harus duduk berjejal-jejal di dalam kelas. Faktor ini tentu 

menghambat lancarnya kondisi belajar siswa. Keadaan gedung yang tua dan tidak 

direnovasi, serta kenyamanan dan kebersihan di dalam kelas yang masih kurang. Hal 

itu, dapat menimbulkan ketidaknyamanan peserta didik dalam belajar. Sehingga 

kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. 

d. Sarana Belajar 

Sarana belajar di sekolah, juga akan mempengaruhi kondisi belajar siswa. 

Perpustakaan yang tidak lengkap, papan tulis yang sudah buram, laboratorium yang 

darurat atau tidak lengkap, tempat praktikum yang tidak memenuhi syarat, tentu akan 

mempengaruhi kualitas belajar, dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Adakalanya juga, sarana yang sudah begitu lengkap tidak disertai dengan 

sistem pelayanan yang ramah. Contohnya, pegawai perpustakaan yang cenderung 

tidak ramah, dan tidak membantu, peraturan-peraturan yang tidak memberikan 

layanan yang jelas terhadap pemakai sarana, sikap arogan petugas menganggap 

bahwa pusat-pusat layanan itu adalah  miliknya karena ia mempunyai otoritas. 

e. Waktu belajar 

Karena keterbatasan gedung sekolah, sedangkan jumlah siswa banyak, maka 

ada siswa yang harus terpaksa sekolah di siang hingga sore hari. Waktu di mana 

anak-anak harus beristirahat, tetapi harus masuk sekolah. Mereka mendengarkan 

pelajaran sambil mengantuk. Berbeda dengan anak yang belajar di pagi hari. Sebab, 

pikiran mereka masih segar, dan jasmani dalam kondisi baik. Karena belajar di pagi 
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hari, lebih efektif daripada belajar pada waktu lainnya. Oleh karena itu alangkah 

baiknya kegiatan belajar di sekolah dilaksanakan pada pagi hari. 

D. Metode Mengatasi Kesulitan Belajar  

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Latin methodos yang 

berarti jalan yang harus dilalui.51 Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk 

mencapai tujuan.52 Kata “metode” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai “cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki”.53 Apabila ditarik pada Pendidikan Agama 

Islam, metode dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama 

pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi 

Islami.54  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah 

segala cara atau jalan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Dalam tulisan ini metode yang dimaksudkan adalah cara atau jalan 

yang ditempuh oleh Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten 

Wajo dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. 

Mengatasi kesulitan belajar, tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor 

penyebab kesulitan belajar sebagaimana diuraikan di atas. Karena itu, mencari 

 
51Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi (Sleman: Ar-Ruzz Media, 

2013), h. 154. 

52Nur Ubhiyati, Ilmu Pendidikan Islam II (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 99 

53Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Online. http://kbbi.kemdikbud.go.id (10 April 2019). 

54Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam (Bandung: 

Diponegoro, 1996), h. 45-46 
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sumber penyebab utama dan sumber penyebab lainnya adalah menjadi mutlak 

adanya dalam rangka mengatasi kesulitan belajar. Menurut Sam Isbani dan R. Isbani 

dalam Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono metode atau cara yang perlu ditempuh 

dalam rangka mengatasi kesulitan belajar, dapat dilakukan melalui enam tahap 

yaitu55: 

1. Pengumpulan Data  

Menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyak 

informasi. Memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan 

langsung yang disebut pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat 

dipergunakan berbagai metode, di antaranya adalah: 

a) Observasi  

b) Kunjungan rumah  

c) Studi kasus  

d) Riwayat hidup  

e) Daftar pribadi  

f) Meneliti pekerjaan anak  

g) Tugas kelompok  

h) Melakukan tes (IQ atau prestasi)  

Dalam pelaksanaannya, metode-metode tersebut tidak harus semuanya 

digunakan secara bersama-sama, akan tetapi tergantung pada masalahnya, kompleks 

atau tidak. 

 

 

 
55Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 

93.   
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2. Pengolahan Data  

Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut, kemudian 

diolah secara cermat. Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara 

pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik.  

Dalam pengolahan data, langkah yang ditempuh antara lain:  

a) Identifikasi kasus  

b) Membandingkan antar kasus  

c) Membandingkan dengan hasil tes, dan  

d) Menarik kesimpulan  

3. Diagnosis  

Diagnosis adalah (penentuan) mengenai hasil dari pengumpulan data. 

Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:  

a) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat dan ringannya).  

b) Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar.  

c) Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan sebagainya .56 

4. Prognosis  

Prognosis artinya “ramalan”. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap 

diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan 

mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada peserta didik untuk membantu 

mengatasi masalahnya. Dengan makna lain, prognosis adalah aktivitas penyusunan 

rencana/program yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik.  

 
56Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, h. 98.   
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Adapun program yang dapat membantu mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik yaitu melalui pemberian bantuan atau bimbingan. Bentuk-bentuk bimbingan 

yang dapat diberikan adalah:  

a) Melalui bimbingan belajar kelompok  

b) Melalui bimbingan belajar individual  

c) Melalui pengajaran remedial dalam beberapa bidang studi tertentu.57 

Menurut Muhibbin dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan 

(remedial teaching), sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Tujuan pengajaran remedial.  

b) Materi pengajaran remedial.  

c) Alokasi waktu pengajaran remedial.  

d) Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial.  

e) Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis.58  

5. Evaluasi  

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah bimbingan yang 

telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan, atau bahkan 

gagal sama sekali. Alat yang digunakan untuk evaluasi ini dapat berupa tes prestasi 

belajar (achievement test). 

E. Kerangka Konseptual 

Terdapat begitu banyak kesulitan belajar yang bisa dialami oleh peserta didik 

sehingga berdampak negatif bagi diri mereka dan bahkan prestasi belajar. Salah satu 

dampak dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik yaitu tidak naik 

 
57Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, h. 99.   

58 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 71. 
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kelas/tinggal kelas. Akan tetapi, sebab akibat dari hal tersebut terkadang bukan hanya 

dari diri peserta didik sendiri melainkan faktor dari luar. Dengan demikian, penelitian 

ini akan dibuat sebuah kerangka konseptual guna memudahkan pemahaman tentang 

kesulitan belajar bagi peserta didik tinggal kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dan bagaimana metode guru dalam mengatasinya. 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat 

digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Adapun gambar 

kerangka berpikir pada penelitian “Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas” yaitu: 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan perilaku orang dengan melihat situasi yang 

terjadi pada objek yang menjadi sasaran penelitian, subjek yang diselidiki terdiri dari 

satu unit kesatuan yang dipandang sebagai kasus1 dan subjek kasus dalam penelitian 

ini adalah peserta didik tinggal kelas.

Informasi dari informan tentang fakta – fakta yang terjadi di lapangan akan 

menjadi dasar bagi peneliti untuk mendeskripsikan hal yang menjadi pokok 

permasalahan. Menurut Furchan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian 

dilakukan, penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu 

penyelidikan itu dilakukan.2 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, 

gejala atau keadaan.3 Pada penelitian ini akan mendeskripsikan metode Sejarah 

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 
Rineka Cipt, 2010), h. 54.

2Arif Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 
2011), h. 447.
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Kebudayaan Islam dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik 

yang tinggal kelas.

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang 

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia,4 sehingga 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi merupakan pengalaman yang dialami oleh individu. Bagaimana 

individu memaknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan fenomena tertentu 

yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan. Pengalaman yang dibahas disini 

bukan sekedar pengalaman biasa, melainkan pengalaman yang berkaitan dengan 

struktur dan tingkat kesadaran individu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena model pendekatan fenomenologi memfokuskan pada pengalaman pribadi 

individu, subjek penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung kejadian atau 

fenomena yang terjadi, bukan individu yang hanya mengetahui suatu fenomena 

secara tidak langsung atau melalui media tertentu.5

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

Kabupaten Wajo dengan pertimbangan bahwa masih terdapat peserta didik tidak naik 

kelas pada madarasah tersebut. Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

Kabupaten Wajo terletak sekitar 188,9 km dari kota Makassar.

3Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. X; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) h.  
234.

4Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 72.

5Fauzan Almanshur  dan Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jongjakarta: Ar-
Ruzz Media), h. 59.
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B. Sumber Data

Sumber data penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah benda, atau 

orang, tempat variabel penelitian melekat.6 Berdasarkan pada fokus penelitian, maka 

sumber data dalam penelitian ini adalah: informan; untuk menentukan informan 

dalam penelitian ini dipertimbangkan latar belakang, pelaku, peristiwa dan proses 

sesuai dengan kerangka dan perumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka 

informan dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber yang  pertama berupa 

manusia, meliputi tiga guru, dua peserta didik tinggal kelas, kepala madrasah, wakil 

kepala madrasah urusan kurikulum, wali kelas dan orang tua peserta didik tinggal 

kelas.

Kemudian sumber yang kedua adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (seperti tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), data yang 

berupa foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat 

mendukung sumber pertama. Sumber kedua yang merupakan data sekunder adalah 

data tambahan atau pendukung dari masalah penelitian ini yang diperoleh melalui 

beberapa literatur, seperti mengkaji karya-karya ilmiah, baik berupa buku, majalah, 

surat kabar, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam 

penelitian ini dan berupa arsip yang berkaitan dengan pokok masalah, seperti buku 

catatan, hasil rekaman, file, atau foto.

6Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h.130.



56

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka diperlukan teknik pengumpulan 

data yang tepat dalam pengumpulan informasi mengenai kasus kesulitan belajar 

peserta didik tidak naik kelas. Teknik pengumpul data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi, dokumentasi.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode yang dipakai 

untuk memperoleh data dan informasi dari sumbernya guna memperoleh data yang 

lengkap, tepat, dan valid. Beberapa macam metodenya yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan terhadap objek, baik secara 

langsung maupun tidak langsung7 dan juga dapat didefinisikan sebagai perhatian 

yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.8 Dalam melakukan penelitian 

pada kasus tertentu, peneliti melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan 

tertentu. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

data tentang kesulitan belajar peserta didik dan faktor yang memengaruhi kesulitan 

belajar tersebut, serta mengamati metode guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas.

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan sumber data.9

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 
2013), h. 91. 

8Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37. 
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Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tertutup terbuka, yaitu 

merupakan gabungan dari wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Maksudnya 

adalah wawancara yang tidak hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menuntut jawaban tertentu, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

dibatasi jawabannya.10

3. Dokumentasi 

Melengkapi data penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi. Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen.11 Berupa peninggalan tertulis, arsip-arsip, rapor, peraturan 

perundang-undangan, buku harian, , catatan pribadi, maupun hal lain yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berproses dan berawal 

dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan penelitian, 

menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya, dan menghubungkannya dengan 

fenomena lainnya.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dan mengabadikan semua kegiatan penelitian yang dilakukan guna 

menjadikan sebagai bukti bahwa benar-benar telah melakukan penelitian tentang 

metode guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam mengatasi kesulitan belajar pada 

peserta didik tinggal kelas. Dokumen yang dibutuhkan seperti data peserta didik yang 

9Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Bandung: Angkasa, 2000), 
h. 83.

10Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 51.

11Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Persfektif Rancangan Penelitian 
(Jogjakarta: Ar-ruzz Media), h. 226.  
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ada di madrasah, peneliti mengambil data tentang keadaan pendidik dan data anak 

yang tinggal kelas serta wawancara langsung dengan pihak madrasah.

D. Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data 

seperti tape recorder, video, atau kamera tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat 

tersebut sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Alat pengumpul data yang sesuai untuk menunjang teknik-teknik tersebut di 

antaranya yaitu panduan wawancara, panduan observasi, absen, buku kasus dan 

raport. Panduan wawancara yaitu alat yang digunakan peneliti dalam menunjang 

teknik wawancara. Panduan observasi yaitu alat yang digunakan untuk menunjang 

teknik observasi. Sedangkan absen, buku kasus dan raport adalah alat yang digunakan 

penelitian dalam menunjang teknik dokumen.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada sebuah proses mengolah data yang diperoleh saat penelitian, maka tidak 

terlepas dari langkah-langkah ilmiah agar lebih memudahkan untuk pengolahan data 

tersebut. Terdapat banyak referensi mengenai metode penelitian yang ilmiah dimana 

dalam setiap penelitian tidak pernah terlepas dari langkah-langkah dalam pengolahan 

data tersebut. 

1. Teknik Pengolahan Data

Yang dimaksud dengan pengolahan data adalah mengubah data mentah 

menjadi data yang lebih bermakna.12 Pengolahan data dalam penelitian ini ada dua 

langkah yang harus dilakukan yaitu:
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a. Editing, yang merupakan kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah 

dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan catatan merupakan 

kegiatan yang penting dalam pengolahan data.

b. Verfikasi, merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah 

dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar – benar dapat dipercaya.13

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.14 Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam menganalisis data, peniliti menggunakan metode analisis 

dengan menitikberatkan pada tiga analisis data, yaitu:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.15

Dari informasi yang didapatkan dalam bentuk rekaman, catatan, maupun 

dokumentasi, perlu dicatat dan dihimpun. Kemudian peneliti memilah hal – hal 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 54.

13Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Ed. I; Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005), h. 137.

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 310. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 
338.
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pokok dan memfokuskan pada hal – hal yang penting dengan mengumpulkan data – 

data yang perlu dianalisis, yakni kesulitan belajar bagi peserta didik yang tinggal 

kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kab. Wajo.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendispalykan data. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami.16

Penyajian data dalam hal ini adalah peneliti membuat rangkuman secara 

deskriptif dan sitematis dari semua data yang direduksi, sehingga apa yang menjadi 

pokok permasalahan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, serta memberikan 

analisa dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian.

c. Conclusion Drawing (Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – 

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam 

hal ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 
338.
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mungkin juga tidak, karena rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.17

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian dari hasil reduksi data dan 

penyajian data, hingga menarik kesimpulan atau memverifikasi hasil penelitian sesuai 

dengan pokok permasalahan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

F. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan 

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif.18

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif yang dilakukan adalah uji kredibilitas data menggunakan 

triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.19

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 
338.

18Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 
320.

19Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 273.
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1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.20 Pada tahapan ini peneliti mengecek data 

yang diperoleh dari kepala madrasah, wali kelas, guru Sejarah Kebudayaan Islam, 

peserta didik tinggal kelas serta peserta didik tinggal kelas. Apakah data atau 

informasi yang didapatkan oleh sumber – sumber tersebut sesuai atau tidak.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan 

cara mengecek data kepada sumber data dengan melakukan beberapa teknik yang 

berbeda. 21  Mengecek keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik bisa 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pada tahapan triangulasi metode ini 

peneliti membandingkan hasil observasi dengan wawancara yang diperoleh di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang selama penelitian, dan 

membandingkannya dengan kenyataan yang didapatkan di lokasi penelitian. Bila 

dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. 

20Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D, h. 274.

21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 274.
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Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.22

Melalui triangulasi dalam pengujian kredibilitas penelitian ini, peneliti 

berharap mendapatkan data yang valid dan peneliti mampu meningkatkan 

pemahaman terhadap apa yang ada di lapangan untuk mencari kebenaran tentang 

fenomena di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan metode pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang 

bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik, faktor – faktor penyebab 

kesulitan belajar peserta didik serta informasi mengenai metode yang digunakan 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal 

kelas, yang dilakukan secara terus menerus sampai akhirnya mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan.

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,h. 274.
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BAB IV

METODE GURU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DALAM MENGATASI 

KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK TINGGAL KELAS 

MADRASAH ALIYAH AS’ADIYAH PUTRI SENGKANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

Kabupaten Wajo

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo merupakan 

lembaga pendidikan formal tingkat menengah di bawah naungan yayasan Pondok 

Pesantren As’adiyah yang terletak di tengah jantung kota Sengkang Kabupaten Wajo. 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo didirikan pada tahun 

1970 yang saat ini telah berusia 49 tahun. Sejak berdirinya hingga saat ini, Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang telah mengalami pergantian Kepala Madrasah 

sebanyak sembilan kali, yaitu:

a. Tahun 1970 sampai dengan tahun 1972 dipimpin oleh K.H. Hamzah 

Manguluang

b. Tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 dipimpin oleh Badriah Samad, BA

c. Tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 dipimpin oleh Syahri Alam, BA.

d. Tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 dipimpin oleh KH. Abdullah Martan 

LC

e. Tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 dipimpin oleh Dra. Syamsul Duha 

Adnan

f. Tahun 1983 sampai dengan tahun 1997 dipimpin oleh Dra. Hj. Manti DM.
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g. Tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 dipimpin oleh Dra. Hj. Sitti Aminah 

Adnan, M.Ag

h. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 dipimpin oleh Dra. Hj. Rosdianah 

HS., MM.

i. Tahun 2018 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Dra. Hj. Rosmilah Shaleh

2. Data Madrasah 

a. Nama Madrasah :  Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

b. Alamat Lengkap 

1) Jalan :  Jl. Veteran No.46 Sengkang 

2) Kelurahan :  Lapongkoda 

3) Kecamatan :  Tempe 

4) Kabupaten / Kota :  Wajo 

5) Propinsi :  Sulawesi Selatan 

6) No. Telp :  (0485) 3210375

c. Nama Yayasan :  Yayasan As’adiyah 

d. Status Sekolah :  Swasta dan Terakreditasi A

e. SK Akreditasi 

1) Nomor :  150/SK/BAP-SM/X/2016

2) Tanggal :  28 Oktober 2018

f. NSM :  131273130177

g. NPSN :  40319642

h. Tahun Berdiri :  1970

i. Status Tanah :  Milik Sendiri 
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j. Luas Tanah :  6.445 cm2

k. Jumlah Ruang Belajar :  24 Kelas 

l. Waktu Belajar :   -  Program Umum

Pagi Pukul 07.30 – 14.45

- Program Keagamaan

Pagi Pukul 07.30 – 14.45

1 Jam Pelajaran 45 Menit

m. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah:

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, reformasi, dan 

berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan 

memicu Madrasah untuk merespon tantangan sekaligus peluang tersebut. 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang memiliki cita moral yang 

menggambarkan profil Madrasah yang diinginkan di masa depan yang 

diwujudkan dalam visi dan misi Madrasah yang disusun melalui rapat Dewan 

Guru dan dihadiri oleh Komite madrasah serta orang tua peserta didik. 

Adapun visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

sebagai berikut:

Visi :

“MEMBANGUN KEPRIBADIAN PESERTA DIDIK YANG BERAKHLAKUL 

KARIMAH DAN MEMILIKI KECERDASAN SPIRITUAL, INTELEKTUAL 

BERLANDASKAN AL-QURAN DAN SUNNAH”
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Misi :

1) Menjunjung tinggi pengetahuan dan perilaku yang islami sehingga dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan filter dalam 

menghadapi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.

2) Membekali siswa dengan IPTEK sehingga dapat dijadikan modal dasar 

untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.

3) Mengembangkan potensi akademik siswa secara optimal sesuai dengan 

bakat dan minat melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

4) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga madrasah 

dan stakeholder

Tujuan :

Mendidik kader-kader muslimah yang handal yang memiliki kemantapan 

aqidah, keluhuran akhlaq, kecerdasan dan kemandirian.

3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesungguhnya ada 2 kekuatan yang bekerja di madrasah, yakni para tenaga 

pendidik dan para tenaga kependidikan. Pendidik adalah komponen yang paling 

penting dalam pendidikan, pendidik merupakan unsur yang sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan dan unsur yang sangat dekat dengan peserta didik dalam 

pendidikan. Komponen yang tak kalah pentingnya juga dalam pendidikan yaitu 

tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 

pendidikan. 
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Salah satu peluang untuk madrasah maju dan memiliki kualitas peserta didik 

yang baik adalah ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dengan landasan keikhlasan yang kuat 

untuk membina sikap dan mental peserta didik. Keadaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang menjadi pelaksana proses kegiatan pembelajaran dan pelayanan di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang berjumlah 59 orang. Di antaranya, 

pendidik yang terdiri dari guru PNS berjumlah 7 orang, guru tetap yayasan berjumlah 

32 orang, dan guru tidak tetap berjumlah 15 orang serta tenaga kependidikan 

berjumlah 5 orang. Lebih jelasnya daftar keadaan pendidik dan tenaga kependidikan 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang sebagai berikut:

a. Identitas Kepala Madrasah

1) Nama Kepala Madrasah :  Dra. ROSMILAH

2) NIP :  -

3) Tempat/Tanggal Lahir :  Lompulle, 31 Desember 1960

4) Pendidikan Terakhir :  S1

5) Alamat Rumah :  Jl. Muhammadiyah N0. 17 Sengkang 

6) No. SK Kepala Madrasah 

a) Nomor :  687/AS/C/X/2017

b) Tanggal :  27 Oktober 2017
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b. Wakil Kepala Madrasah

Tabel 4.1

Keadaan Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

NO. NAMA/NIP JABATAN PENDIDIKAN 
TERAKHIR

1. Dra. Hj. Fatmawati, M.Si Wakamad Kesiswaan S2

2. Dra. Hj. St. Hajerah Wakamad Humas S1

3. KM. Zuheriyah R, S.HI
NIP. 19780305 200701 2 027 Wakamad Kurikulum S1

4. Drs. Ambo Asse, M.Pd.I
Wakamad Sarana 

Prasarana S2

5. Basri Bin Saibe, S.Pd Wakamad Keagamaan S1

c. Wali Kelas

Tabel 4.2

Keadaan Wali Kelas Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

NO. NAMA/NIP JABATAN
 WALI KELAS

PENDIDIKAN 
TERAKHIR

1. KM. Fitri, S.Pd.I X MAK 1 S2

2. Dra. Hj. Surhayati X MAK 2 S1

3. Dra. Hj. Rosdianah HS., MM. X MAK 3 S2

4. Dra. Hj. Sitti Halijah, M.Pd.I X MAK 4 S2

5. Siti Jazilah Katu, S.Pd.I X IPA 1 S1

6. Dra. Hj. ST Aisyah X IPA 2 S1

7. Nur Halijah, S. Mat X IPA 3 S1
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8. Dra. Hj. Nur Rahmah, MM. X IPA 4 S2

9. Kasriani, S.Pd. X IPA 5 S1

10. Asni Suhail, SS. X IPA 1 S1

11. Mulkaidah, S.Pd.I X IPS 2 S1

12. KM. Kasyipah Ilyas, S.Pd.I XI MAK 1 S1

13. Rosmaya, S.Pd XI MAK 2 S1

14. Ummul Khaer, S.Pd XI MAK 3 S1

15. Rahmawati R, SS XI IPA 1 S1

16. Dra. Hj. St. Hajerah XI IPA 2 S1

17. Irmayanti, S.Pd. XI IPA 3 S1

18. Fatimah, S.Pd,M.Pd XI IPS S2

19. KM. Rosnaeni nawir, S.Pd.I XII MAK 1 S1

20. KM. Nasirah, MA XII MAK 2 S2

21. Sitti Aminah, ST, M.Si XII IPA 1 S2

22. KM. Herianti, S.Pd.I XII IPA 2 S1

23. Hasrita, S.Pd XII IPA 3 S1

24. Aminah HT, S.Pd XII IPS S1
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d. Data Pendidik

Tabel 4.3

Keadaan Pendidik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

NO. Pendidikan 
Terakhir Guru Tetap Guru Honor Jumlah Guru

1. S3 1 1
2. S2 4 11 15
3. S1 25 13 38

Jumlah Pendidik 54

e. Data Tenaga Kependidikan

Tabel 4.4
Keadaan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

Pendidikan 
Terakhir Pegawai Tetap Pegawai Honor Jumlah Pegawai

S1 1  - 1

SMA 4 - 4

5

Sebuah madrasah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam 

sebuah struktur organiasasi madrasah. Dalam struktur tersebut kita dapat mengetahui 

bahwa seseorang dikatakan sebagai pemimpin ataupun bukan. Dengan struktur pula 

kita dapat mengetahui pembagian kerja yang seharusnya dalam sebuah sekolah.

Manfaat atau fungsi dari struktur organisasi madrasah adalah supaya terjadi 

kejelasan tugas dan fungsi dari setiap komponen yang tercantum dalam struktur 
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tersebut. Struktur di madrasah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala 

madrasah, wakil kepala madrasah, pengelola laboratorium, bendahara, tata usaha, 

operator, pembina OSIS dan ekstrakurikuler, wali kelas, dewan guru, guru bimbingan 

dan konseling dan peserta didik. Semua komponen tersebut memiliki tugas dan fungsi 

yang berbeda – beda serta memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan 

apa yang menjadi tugas pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut. 

Berikut struktur organisasi di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

Kabupaten Wajo:

Struktur Organisasi

Madrasah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo

Ketua Komite 
Madrasah

Kepala Pengelola 
Perpustakaan

Operator 
Madrasah

Bendahara 
Umum

Wakamad Ur. 
Kesiswaan

Kepala Urusan 
Tata Usaha

Wakamad Ur. 
Humas

Kepala Madrasah Pimpinan Pondok 
Pesantren

Wali Kelas / 
Dewan Guru

Pembina OSIS & 
Ekstrakurikuler

Peserta Didik

Guru Bimbingan 
dan Konseling

Wakamad Ur. 
Kurikulum

Wakamad Ur. 
Sarpras

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang 
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4. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik yang diterima di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

berasal dari berbagai daerah, baik yang berasal dari dalam lingkup Kabupaten 

Wajo maupun dari luar daerah Kabupaten Wajo, bahkan dari luar Provinsi 

Sulawesi Selatan, seperti peserta didik berasal dari Papua, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan pulau Kalimantan. Sehingga, peserta didik 

di Madrasah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang memiliki latar belakang 

sosial budaya dan ekonomi yang berbeda-beda, namun mereka memiliki akar 

tradisi kerjasama dan toleransi yang cukup kuat. Hal itu dapat dilihat dalam 

pergaulan keseharian mereka yang mayoritas tinggal asrama.

Adapun keadaan peserta didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini.

a. Jumlah Rombongan Belajar 5 Tahun Terakhir

Tabel 4.5

Keadaan Rombongan Belajar Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3
JUMLAH 

(KELAS 1 + 2 
+ 3)

TAHUN 

AJARAN Jml 
Siswa

Jml 
Rombel

Jml 
Siswa

Jml 
Rombel

Jml 
Siswa

Jml 
Rombel

Jml 
Siswa

Jml 
Rombel

2014/2015 165 7 120 6 108 4 393 17

2015/2016 139 5 151 7 117 6 407 18

2016/2017 158 6 135 6 151 7 444 19

2017/2018 250 9 158 6 135 6 543 21

2018/2019 289 11 191 7 147 6 627 24
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b. Tamatan 4 Tahun Terakhir

Tabel 4.6

Keadaan Tamatan Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

Tahun Pelajaran 2019/2020

Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta yang Lulus 
UjianTahun 

Pelajaran IPA IPS Keaga
maan BHS IPA IPS Keaga

maan BHS

Persen 
Kelulusan

2015/2016 42 16 41 18 42 16 41 18 100%

2016/2017 79 25 46  - 79 25 46 - 100%

2017/2018 84 19 31  - 84 19 31 - 100%

2018/2019 72 22 53  - 72 22 53 100%

B. Bentuk – Bentuk Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas pada 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo

Tinggal kelas merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh peserta 

didik, setiap peserta didik akan berusaha belajar maksimal agar mendapatkan prestasi 

atau nilai yang baik di setiap semesternya, agar dapat melanjutkan pembelajaran pada 

tingkat selanjutnya dan terhindar dari tinggal kelas yang merupakan aib bagi peserta 

didik. Bahkan pihak sekolah atau madrasah sendiri akan berusaha agar tidak ada 

satupun peserta didiknya yang tinggal kelas. Namun fenomena tinggal kelas di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo masih terjadi, berikut 

penuturan Dra. Rosmilah kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

kabupaten Wajo:
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Pada tahun pelajaran kemarin ada dua peserta didik kami yang harus tinggal 
kelas. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ada peserta didik yang tinggal 
kelas. Di Madrasah kami tinggal kelas tidak terjadi pada tiap tahun pelajaran, 
kami para pembina madrasah selalu berusaha agar peserta didik tidak ada yang 
tinggal kelas.1

Peserta didik pada Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang diputuskan 

tinggal kelas apabila tidak memenuhi kehadiran sebanyak 75% dan tidak mencapai 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 10 mata pelajaran. Data tersebut 

berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bagian kurikulum, K.M. 

Zuheriyah R., S.HI, berikut penuturannya:

Peserta didik di Madrasah ini (Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 
Kabupaten Wajo) ditetapkan tidak naik kelas atau tinggal kelas kalau 
kehadirannya dalam proses pembelajaran tidak mencapai 75%. Ketidakhadiran 
disini yang dimaksud yaitu tidak masuk sekolah tanpa keterangan jadi bukan 
sakit atau izin. Kemudian peserta didik tidak mampu mencapai nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) pada sepuluh mata pelajaran atau lebih. Ketetapan 
tidak naik kelas itu diputuskan secara bersama oleh pembina-pembina madrasah 
melalui rapat kenaikan kelas.2

Rumusan masalah pertama pada penelitian ini, peneliti akan menggambarkan 

data mengenai bentuk kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. Kesulitan belajar yang dimaksud pada penelitian 

ini adalah kondisi dimana peserta didik tidak dapat belajar secara maksimal 

disebabkan adanya hambatan atau kendala yang dialami peserta didik dalam proses 

belajarnya. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan ada dua peserta didik 

yang tinggal kelas yaitu peserta didik yang berinisial SS dan H. 3 Kedua peserta didik 

1Rosmilah (51 Tahun), Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
Sengkang, 28 November 2019.

2Zuheriyah R. (42 Tahun), Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang bagian 
kurikulum, Wawancara, Sengkang, 28 November 2019.

3Raport Peserta Didik Tinggal Kelas Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
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tersebut mengalami kesulitan belajar pada beberapa mata pelajaran, berikut 

pembahasan mengenai bentuk – bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik SS dan H: 

1. Lambat Belajar (Slow Learner)

Peserta didik yang mengalami bentuk kesulitan belajar berupa lambat belajar  

(Slow Learner) yaitu peserta didik yang berinisial SS. Peserta didik SS merupakan 

peserta didik kelas X MAK 3 di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti selama berada di lokasi, 

diketahui bahwa masalah belajar yang sering dialami oleh peserta didik SS dalam 

mengikuti pembelajaran yaitu nilai rendah, memiliki daya ingat yang lemah atau 

sering lupa serta sering bolos sekolah. Berikut masalah – masalah belajar yang 

dialami peserta didik tinggal kelas SS:

a) Nilai Rendah

Permasalahan yang dialami oleh peserta didik SS pada beberapa mata 

pelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang yaitu SS tidak mampu 

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Wakil 

Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang bagian kurikulum menjelaskan 

pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal bagi setiap peserta didik sangat penting. 

Kriteria Ketuntasan Minimal merupakan acuan penilaian guru untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan pada mata pelajaran, juga sebagai komponen 

evaluasi pembalajaran bagi guru. Ukuran bagi peserta didik dalam mempersiapkan 

diri dalam mengikuti proses penilaian. Kriteria ketuntasan Minimal ini merupakan 

Dokumentasi, Tanggal 28 November 2019.
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kontrak pendidik dengan peserta didik, pendidik melakukan upaya pencapaian KKM 

dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan 

upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Penting sekali bagi peserta 

didik untuk mencapai nilai KKM pada setiap mata pelajaran karena nilai ini menjadi 

penentu bagi penetapan naik kelas atau tidak naik kelasnya peserta didik. Jadi kalau 

ada peserta didik yang tidak bisa mencapai nilai KKM pada beberapa mata pelajaran 

bisa jadi peserta didik tersebut tidak naik kelas.4

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran dimana peserta didik SS tidak mampu mencapai nilai tuntas atau mencapai 

nilai 75 yang merupakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), nilai yang 

diperoleh oleh peserta didik SS pada semester pertama dan kedua yaitu 65 dan 70.5 

Berikut pernyataan KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I Guru Sejarah Kebudayaan Islam 

mengenai hal tersebut:

“SS ini tidak pernah mampu mencapai nilai KKM, SS di setiap ujiannya baik 
itu ujian harian maupun ulangan semester tidak pernah mencapai nilai standar, 
rendah terus nilainya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Peserta 
didik SS ini selalu mengalami kesulitan mencapai nilai standar.”6

Permasalahan nilai rendah yang diperoleh oleh SS juga disampaikan oleh 

KM. Zuheriyah R., S.HI guru mata pelajaran Ilmu Balagah bahwa SS pada mata 

4Zuheriyah R. (42 Tahun), Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang bagian 
kurikulum, Wawancara, Sengkang, 28 September 2019.

5Raport Peserta Didik Tinggal Kelas SS Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Dokumentasi, Tanggal 28 November 2019.

6Kasyifah (27 Tahun), Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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pelajaran Ilmu Balagah mengalami kesulitan dalam menjawab soal – soal yang 

diberikan, baik soal – soal latihan yang diberikan dalam kelas, pekerjaan rumah, 

ulangan harian sampai ulangan semester SS tidak mampu menjawab dengan baik 

sehingga selalu mendapat nilai rendah.7

Data di atas menjelaskan bahwa pencapaian nilai standar atau Kriteria 

Ketuntasan Minimal bagi peserta didik sangat penting untuk setiap mata pelajaran 

yang dipelajari. Kriteria Ketuntasan Minimal merupakan acuan bagi guru untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan, menjadi tolak ukur bagi peserta didik 

terhadap penguasaan materi yang telah dipelajarinya. Serta menjadi acuan penetapan 

bagi peserta didik naik kelas atau tinggal kelas. Peserta didik SS pada beberapa mata 

pelajaran diantaranya Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Balaghah selalu 

mendapatkan nilai rendah atau di bawah Kriteria Ketutasan Minimal di setiap ulangan 

yang diujikan oleh guru, baik ulangan harian maupun ulangan semester.

b) Daya Ingat yang Lemah   

Salah satu jenis kesulitan belajar yang dialami SS peserta didik tinggal kelas 

di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo adalah daya ingat 

yang lemah atau lupa. Berikut pemaparan hasil observasi yang menunjukkan 

kesulitan belajar SS kelas X MAK 3 dalam mengikuti pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam:

Tepat pukul 07.30 bel memulai jam pelajaran berbunyi, saya mengikuti guru 

Sejarah Kebudayaan Islam mengajar, kali ini beliau sedang mengajar di kelas X 

7Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.
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MAK 3 dimana SS berada. Materi pelajaran yang hari ini disampaikan oleh guru 

mengambil tema perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW periode Mekkah. 

Sebelum guru memulai pembelajaran guru mencoba mereview (mengulang) materi 

sebelumnya yang telah disampaikan, kemudian beliau memberikan pertanyaan terkait 

tema yang akan dibahas dan menunjuk beberapa peserta didik untuk menjawab 

pertanyaanya termasuk SS, namun dari beberapa pertanyaan dari guru Sejarah 

Kebudayaan Islam tak satupun yang dapat dijawab oleh SS. Selanjutnya diakhir dari 

jam pelajaran guru Sejarah Kebudayaan Islam mencoba memberikan beberapa 

pertanyaan lagi kepada peserta didik namun hasilnya sama tak satupun pertanyaan 

yang mampu dijawab oleh SS.8

Berdasarkan hasil observasi di atas jelas bahwa salah satu jenis kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik SS di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo adalah daya ingat yang lemah. Terkait daya ingat yang 

lemah yang dialami SS, ketika mencoba menggali informasi dari KM. Kasyifah Ilyas, 

S.Pd.I guru Sejarah Kebudayaan Islam mengatakan:

Kesulitan belajar Sejarah Kebudayaan Islam yang sering dialami oleh SS 
adalah daya ingat yang lemah, SS sering lupa, sering bilang nda kutau i (saya 
tidak tahu) ketika disuruh untuk menyebutkan nama-nama tokoh Islam, sejarah 
terjadinya suatu peristiwa, tanggal dan tahun terjadinya peristiwa, sebab ini kan 
pelajaran sejarah pelajaran bercerita sehingga peserta didik itu dituntut untuk 
menghafalkan peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam sejarah.9

Hal senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh SS bahwa sebenarnya 

SS suka dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, karena senang mendengarkan 

8Madrasah Aliyah As’asiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, Kondisi Pembelajaran kelas X 
MAK 3, Observasi, Sengkang, 30 November 2019.

9Kasyifah (27 Tahun), Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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kisah yang disampaikan oleh gurunya, senang ketika guru berkisah di depan kelas 

akan tetapi SS mengalami kesulitan ketika diminta oleh guru untuk mengulang kisah 

yang telah disampaikan terlebih lagi ketika diminta untuk menyebutkan tanggal dan 

tahun terjadinya suatu peristiwa, tokoh – tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. 

Hal tersebut berdasarkan dengan pernyataan SS ketika wawancara “ku suka belajar 

sejarah bu, senang ka dengar guru ku bercerita di kelas tapi kalau diminta ma cerita 

kembali nda bisaka, nda kuingat urutan kisahnya. Apalagi kalau ditanya maka tanggal 

sama tahun kejadiaannya nda kutau i”10 

Pernyataan dari guru Sejarah Kebudayaan Islam mengenai daya ingat yang 

lemah yang dialami oleh SS pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam diperkuat 

oleh pernyataan wali kelas SS bahwa banyak guru mata pelajaran yang mengeluhkan 

kondisi SS. SS sangat sulit memahami pelajaran, memiliki daya ingat yang lemah dan 

sering lupa. Hal tersebut berdasarkan kutipan wawancara berikut:

Peserta didik SS ini mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, tidak 
pada pelajaran tertentu seperti Sejarah Kebudayaan Islam tapi banyak karena 
banyak guru mata pelajaran yang keluhkan hal yang sama. Kalau guru – guru 
kumpul saat jam istirahat biasa saling cerita tentang SS, ada yang bilang kalau 
SS itu memang lamban dalam memahami pelajaran, ada juga yang bilang SS 
sulit memahami pelajaran.11

Berdasarkan data-data di atas yang merupakan hasil dari observasi dan  

wawancara dengan guru Sejarah Kebudayaan, wali kelas, dan peserta didik itu sendiri 

yang mengalami kesulitan belajar tersebut di Madrasah As’adiyah Putri Sengkang, 

10SS (17 Tahun), Peserta Didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
Sengkang, 30 November 2019.

11Kasyifah (27 Tahun), Wali Kelas X MAK 3 Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk 

kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik adalah daya ingat yang lemah, sering 

lupa, atau sulit memahami pelajaran.

c) Performa yang Buruk

Peserta didik SS dalam kesehariaannya dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam sering menampilkan performa yang tidak baik, seperti tidak 

menyelesaikan tugas yang diberikan, sering tidak mengikuti pembelajaran di kelas, 

sulit akrab dengan teman sekelasnya. Data tersebut peneliti dapat dari hasil 

wawancara guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang menyatakan bahwa 

SS sering sekali tidak mengerjakan tugas – tugas yang diberikan, SS memang tidak 

memiliki perhatian untuk mengerjakan tugas yang diberikan seperti ketika diberikan 

tugas untuk berkisah di depan kelas SS tidak pernah melaksanakan tugas tersebut. SS 

juga sering sekali menghindari kelas atau tidak mengikuti kelas dengan berbagai 

alasan seperti sakit tapi berdasarkan informasi teman sekelasnya bahwa SS tidak 

mengikuti kelas karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan. SS juga sulit akrab 

dengan teman – teman sekelasnya, SS hanya bergaul dengan teman-teman tertentu 

saja. Berikut kutipan wawancara dengan guru Sejarah Kebudayaan Islam:

SS itu sering sekali tidak mengerjakan tugas baik tugas yang saya berikan di 
dalam kelas terlebih – lebih lagi tugas rumah, SS memang tidak memiliki 
perhatian untuk menyelesaikan tugas-tugasnya misalnya saya kasi tugas 
berkisah dengan memilih salah satu kisah perang yang terjadi di masa dakwah 
Rasulullah di Mekkah, tidak nakerja itu. Kalau tidak kerja tugas, dia akan 
menghindari kelas, kalau ditanya kenapa tidak mengikuti kelas biasa beralasan 
kurang sehat atau sakit tapi menurut teman-temannya SS tidak mengikuti kelas 
karena tidak menyelesaikan tugas dan takut dimarahi.12

12Kasyifah (27 Tahun), Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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Hal yang sama disampaikan oleh guru Ilmu Balaghah KM. Zuheriyah R., S.HI 

yang menyatakan bahwa SS pada mata pelajaran yang diampuhnya yaitu Ilmu 

Balaghah juga sering tidak mengikuti pembelajaran atau bolos, tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan dan terlihat acuh pada mata pelajaran Ilmu Balaghah.13

Informasi lain yang dapat memperkuat pernyataan di atas mengenai sikap dari 

SS yaitu pernyataan dari Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Dra. 

Rosmilah, beliau menuturkan mengenai SS, bahwa:

SS selalu dikeluhkan oleh guru – guru, hampir semua guru. SS dikeluhkan 
karena sering sekali bolos sekolah tanpa alasan biasa dia juga beralasan sakit, 
karena seringnya beralasan sakit dia saya minta ambil keterangan dokter supaya 
ada pegangan kalau SS ini benar – benar sakit. Tapi tidak pernah juga menyetor 
surat keterangan sakit dari dokter. Biasa temannya bilang kalau SS tidak naik 
sekolah atau ada di sekolah tapi nahindari kelas tertentu karena tidak 
melaksanakan tugas yang diberi oleh gurunya.14

Peneliti dapat menyimpulkan dari observasi dan wawancara di atas bahwa 

bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik SS adalah Slow learner. Hal 

tersebut terlihat dari karakter yang ada pada SS, SS memiliki perkembangan 

akademik di bawah standar yang telah ditetapkan, SS tidak pernah mampu mencapai 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal dalam setiap ulangan yang diikutinya baik ulangan 

harian maupun ulangan semester pada beberapa mata pelajaran diantaranya mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Balaghah. SS memiliki daya ingat 

yang lemah, sulit memahami pelajaran dan gampang lupa. SS juga sering tidak 

mengikuti kelas atau bolos yang menjadi penyebab SS ditetapkan tidak naik kelas.

13 Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Mata Pelajaran Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah 
Putri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.

14Rosmilah (51 Tahun), Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
Sengkang, 29 November 2019.
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2. Pencapaian rendah (underachiever)

Peserta didik H merupakan peserta didik kelas X MAK 4 di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti 

selama berada di lokasi, diketahui bahwa masalah belajar yang sering dialami oleh 

peserta didik H yaitu jenuh dengan materi, dan kurang konsentrasi ketika mengikuti 

mata pelajaran. Berikut masalah – masalah belajar yang dialami peserta didik tinggal 

kelas H:

a) Nilai yang rendah 

Permasalahan yang dialami oleh peserta didik H pada beberapa mata pelajaran 

yaitu juga tidak mampu mencapai angka 75 nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan oleh guru mata pelajaran,. Kriteria Ketuntasan Minimal 

merupakan nilai minimum yang harus dicapai peserta didik. Berikut pernyataan Guru 

Sejarah Kebudayaan Islam mengenai nilai rendah yang diperoleh oleh peserta didik 

H:

Peserta didik H ini mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal bukan 
karena kemampuannya di bawah rata – rata, H sebenarnya memiliki 
kemampuan yang lebih tapi H kurang sekali perhatiaannya terhadap sekolah 
nya, tugas – tugas yang diberikan tidak dikerja, jarang hadir, bagaimana cara 
bisa dikasi nilai tuntas.15

Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang bagian kurikulum 

menguatkan pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam mengenai nilai rendah yang 

diperoleh oleh H dalam kutipan wawancara berikut:

Peserta didik H ini memang dikeluhkan oleh banyak guru mata pelajaran 
tentang sikapnya yang kurang perhatian terhadap sekolah, kurang perhatian ini 
nampak pada tidak mengerjakan tugas – tugas yang diberikan oleh guru, bolos 

15Kasyifah (27 Tahun), Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang bagian kurikulum, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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sekolah tanpa keterangan. Karena tidak perhatiaanya penyebab H mendapat 
nilai rendah di beberapa mata pelajaran. Karena kehadiran dalam pembelajaran 
juga sebagai salah satu acuan pemberian nilai. Meskipun nilainya H rendah, H 
sebenarnya bukan anak yang di bawah rata – rata ada juga guru mata pelajaran 
yang bilang kalau H ini sebenarnya anak pintar kalau dia mau serius belajar.16

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peserta didik H sebenarnya bukan 

peserta didik yang memiliki intelegensi di bawah rata – rata. H adalah peserta didik 

yang pintar, nilai rendah yang diperoleh H pada nilai semesternnya bukan disebabkan 

H memiliki kemampuan di bawah dari teman – teman sekelasnya. Nilai rendah yang 

diperolehnya karena sikap negatifnya terhadap sekolah, kurang perhatiannya terhadap 

sekolah dengan tidak mengerjakan tugas – tugas yang diberikan oleh guru serta bolos 

sekolah.

b) Jenuh

Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik H di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo adalah jenuh, berikut adalah hasil 

observasi yang menunjukkan peserta didik H merasa jenuh dalam mengikuti mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam:

Masih pada lokasi yang sama, ketika saya mengikuti guru Sejarah 

Kebudayaan Islam mengajar di kelas X MAK 4 pada pukul 10.45. Saat guru Sejarah 

Kebudayaan Islam menyampaikan materi mengambil pokok bahasan perang yang 

terjadi pada periode dakwah Rasulullah SAW terlihat peserta didik H merasa jenuh 

saat mengikuti jam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kejenuhan peserta didik H 

ditunjukkan dengan menaruh kepala di atas meja sambil tidur-tiduran, hal ini di 

lakukan tidak hanya sekali saja. Sesekali peserta didik H mencoba bangun dan 

16Zuheriyah R (42 Tahun), Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang bagian 
kurikulum, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.



85

memperhatikan guru mengajar, kemudian mengulangi hal yang sama hingga 

beberapa kali.17

Ketika jam pelajaran telah selesai saya mencoba bertanya kepada peserta didik 

H yang tidur - tiduran di dalam kelas, “tidak senangka dengan pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, materinya itu terlalu banyak sekali, saya malas membacanya, baru 

guru banyak bercerita”.18

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan kejenuhan peserta didik 

ini dialami ketika pendidik menyampaikan materi, dan pendidik kurang mampu 

menguasai kelas, fokus pendidik hanya ditujukan ke beberapa peserta didik saja. 

Selain itu pendidik hanya duduk di meja sambil menyampaikan materi, tentu akan 

memberikan dampak kejenuhan bagi peserta didik.

Berdasarkan pernyataan dari guru mata pelajaran Ilmu Balaghah KM. 

Zuheriyah R., S.HI bahwa kejenuhan juga dialami oleh peserta didik H saat 

mengikuti pembelajaran Ilmu Balaghah, hal tersebut terlihat dari peserta didik H yang 

terlihat acuh saat belajar, tidak bersemangat dan tidak termotivasi. Kejenuhan dalam 

pembelajaran Ilmu Balaghah biasa dialami oleh peserta didik yang tidak memiliki 

ketertarikan pada Bahasa Arab atau tidak memiliki dasar ilmu Bahasa Arab.19

17 Madrasah Aliyah As’asiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, Kondisi Pembelajaran kelas 
X MAK 4, Observasi, Sengkang, 30 November 2019.

18H (17 Tahun), Peserta Didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
Sengkang, 30 November 2019.

19Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.
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c) Kurang Konsentrasi

Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik H di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo selain jenuh adalah kurang konsentrasi, 

seperti pernyataan yang dituturkan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam berikut:

Saya yakin tidak semua peserta didik itu bisa konsentrasi penuh saat mengikuti 
pelajaran saya, ya mungkin karena kecapeaan atau malas, lingkungan rumah 
yang kurang mendukung sehingga tingkat konsentrasi peserta didik itu rendah. 
Namun ini hanya dialami oleh beberapa peserta didik saja tapi yang paling 
rendah konsentrasinya itu peserta didik H. Karena susah konsentrasi akhirnya 
dia mengajak temannya untuk mengobrol, biasanya teman sebangkunya atau 
teman di belakangnya yang diajak ngobrol.20

Pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam ini, diperkuat dengan hasil 

observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 30 November, saat guru Sejarah 

Kebudayaan Islam mengajar di kelas X MAK 4. Saat guru menyampaikan materi ada 

beberapa anak yang memang sulit konsentrasi ketika mengikuti mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. Karena tidak konsentrasi dan merasa jenuh, akhirnya 

mereka berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Tapi yang terlihat sering 

memulai obrolan adalah peserta didik H.21 Setelah jam pelajaran usai saya bertanya 

mengenai prilaku peserta didik H. Peserta didik H juga mengatakan pernyataan yang 

sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam, 

“iye bu, saya itu susah sekali konsentrasi belajar Sejarah Kebudayaan Islam kalau 

bercerita mi guru ku di atas bosan maka kurasa, jadi biasa sembarang mi kucerita to 

sama temanku.”22

20Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

21 Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, Kondisi Pembelajaran Kelas 
X MAK 4, Observasi, 30 November 2019.

22H (17 Tahun), Peserta Didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
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Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh guru Ilmu Balaghah KM. Zuheriyah 

R., S.HI bahwa salah satu bentuk kesulitan belajar peserta didik H dalam 

pembelajaran Ilmu Balaghah adalah kurang konsentrasi. Tidak semua peserta didik 

dapat berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran, peserta didik yang memiliki minat 

tinggi pada pelajaran dapat terganggu konsentrasinya karena suatu hal seperti badan 

tidak sehat, ada permasalahan keluarga, terlebih – lebih peserta didik yang tidak 

memiliki minat pada pelajaran Ilmu Balaghah meski dalam kondisi badan yang sehat 

tentu tidak dapat berkonsentrasi. Jadi, seorang guru harus bisa memahami kondisi 

setiap peserta didik dan menarik perhatian peserta didik agar dapat memusatkan 

konsentrasinya pada pembelajaran.23

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, diketahui bahwa kurang 

konsentrasi peserta didik ini di tunjukkan dengan sikap berbicara dengan teman 

sebangkunya, peserta didik di depannya dan di belakangnya pada saat pendidik 

menyampaikan materi. 

Peneliti dapat menyimpulkan dari observasi dan wawancara di atas bahwa 

bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik SS adalah Underachiever. 

Hal tersebut terlihat dari karakter yang ada pada H, memiliki kemampuan yang lebih 

dari nilai akademik yang diperoleh, H memiliki pontensi intelektual yang normal 

namun nilai akademik yang diperolah tidak tuntas atau tidak mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Hal tersebut disebabkan sikap negatif yang ditunjukkan H pada 

sekolah berupa tidak mengerjakan tugas – tugas yang diberikan guru, jenuh  dan tidak 

Sengkang, 30 November 2019.

23Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.
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konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, sering tidak hadir di sekolah sementara 

kehadiran pada pembelajaran merupakan salah tolak ukur atau penentu di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran pada 

tingkat yang lebih tinggi atau tinggal kelas.

C. Faktor – Faktor Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo 

Rumusan masalah yang kedua pada penelitian ini, yaitu deskripsi data 

mengenai faktor – faktor yang menyebabkan peserta didik tinggal kelas mengalami 

kesulitan dalam belajar di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten 

Wajo, adapun faktor – faktor yang menyebabkan peserta didik tinggal kelas ada dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

timbul dari dalam diri peserta didik yang berupa faktor fisik dan psikis, faktor 

eksternal adalah hambatan – hambatan yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Berikut faktor – faktor kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo:

1. Faktor Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas SS

Kesulitan belajar yang dialami SS dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. 

Penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh SS, dikategorikan ke dalam dua faktor, 

yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berikut hasil penelitian faktor internal 

penyebab kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas SS:

a. Kondisi Badan

Penyebab utama kesulitan belajar peserta didik SS yaitu faktor kesehatan dan 

faktor prenatal. Kesehatan adalah faktor penting di dalam belajar, karena keadaan 
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peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas belajar. Dengan demikian 

keadaan jasmani peserta didik yang tidak memungkinkan untuk menerima pelajaran 

yang disebabkan karena sakit atau kurang sehat akan menghambat dalam belajar, 

karena orang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik. Demikian halnya peserta 

didik yang kurang sehat akan mengalami kesulitan belajar karena ia mudah capek, 

mengantuk, daya konsentrasi hilang dan kurang semangat. Hal tersebut dipertegas 

oleh KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang yang menyatakan bahwa jika peserta didik kurang sehat 

memang kurang konsentrasi, peserta didik yang sehat saja dengan fokus yang 

tergolong tinggi, masih belum tentu bisa total mengikuti dan memahami pelajaran 

dengan baik, belum tentu bisa konsentrasi sepanjang pelajaran apa lagi jika peserta 

didik yang kurang sehat.24

Orang tua SS tinggal di daerah yang jauh dari rumah sakit, ketika SS akan 

dilahirkan dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit orang tua SS mengalami 

kekurangan air ketuban sehingga proses melahirkan harus dilakukan dengan operasi 

caesar dan setelah dilahirkan SS harus tinggal dalam bayi tabung. Ketika SS dalam 

kandungan kedua orang tuanya tinggal di papua, disana mereka mencari rejeki, 

sampai sekarang mereka masih tinggal disana. Tempat tinggal orang tua SS jauh dari 

kota, jauh dari rumah sakit, perjalanan dari rumah ke rumah sakit membutuhkan 

waktu yang lama, harus naik boat. Nah perjalanan itu ibu SS mengalami kekurangan 

air ketuban jadi harus dicaesar. Setelah lahir SS dirawat dirumah sakit ditaruh 

ditabung bayi beberapa minggu. 

24Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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Rahmat dari Allah SS dapat hidup, SS memang sering sakit, banyak yang 

dikeluhkan sering sakit kepala, pusing, tulang – tulang badanya juga biasa dikeluhkan 

sakit tapi walau sering sakit masa pertumbuhannya tidak terganggu, seperti 

kemampuan merangkak, berjalan, bicara tidak terlambat, sama anak – anak yang 

lainnya walau dia anak yang sering sakit - sakitan.25

  Pernyataan di atas menunjukkan bahwa SS mengalami gagguang prenatal 

dan sering sakit- sakitan. Faktor prenatal, faktor proses kelahiran dimana bayi 

mengalami kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses 

persalinan yang lama atau bermasalah sehingga menyebabkan transfer oksigen ke 

otak bayi terhambat dapat menjadi penyebab anak menjadi lamban dalam belajarnya 

atau slow learner.26  Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan salah satu faktor 

penyebab SS lamban dalam belajar karena adanya gangguan prenatal dan gangguan 

kesehatan. 

b. Intelegensi 

Intelegensi merupakan kemampuan belajar, kemampuan peserta didik dalam 

memahami, mengetahui atau menggunakan konsep – konsep yang abstrak. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan belajar akan mampu memahami bahan pelajaran 

yang diberikan oleh guru serta berusaha untuk memahami bahan pelajaran yang 

diberikan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan peserta didik SS mengalami 

kesulitan dalam memahami pelajaran – pelajaran di sekolah. SS memiliki 

kemampuan belajar di bawah dari teman – teman sekelasnya. Data tersebut peneliti 

25Hj Juneda (57 Tahun), Nenek Peserta Didik SS, Wawancara, Wajo, 05 Desember 2019.
26Krisna Indah Marheni, Art therapy bagi anak slow learner, Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan 

Psikologi Perkembangan Indonesia ISBN: 978-602-1145-49-4, h. 157.
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dapatkan dari pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam yang menyatakan bahwa 

peserta didik SS memang memiliki kemampuan belajar yang rendah hal tersebut 

terlihat dari cara belajarnya di kelas yang tidak memiliki perhatian pada 

pembelajaran, tidak termotivasi untuk mengetahui apa yang disampaikan, dalam 

proses pembelajaran kalau diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, kalau ulangan baik 

ulangan harian atau ulangan semester asal jawab saja biasa juga tidak ada jawaban. 

Padahal pelajaran Sejarah bukan pelajaran yang susah untuk dipahami yang penting 

mau membaca dan membaca.27 

Pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam tersebut senada dengan pernyataan 

guru mata pelajaran Ilmu Balaghah KM. Zuheriyah R., S.HI yang menyatakan bahwa 

SS lemah dalam belajarnya, sangat sulit memahami materi pelajaran, terkadang 

terlihat acuh dan bengong dalam kelas serta tidak mampu menjawab pertanyaan – 

pertanyaan baik secara lisan dalam proses pembelajaran maupun tertulis dalam 

ulangan.28

 Pernyataan guru di atas diperkuat oleh pernyataan nenek peserta didik SS 

berikut:

Anakku SS dari SMP memang sering dikeluhkan sama gurunya tapi tidak 
sampai tinggal kelas, SS memang lemah dalam belajarnya, anaknya kurang 
paham, saya tidak pernah memaksa SS untuk belajar, kalau sudah saya minta 
untuk belajar kemudian dia tidak belajar, tidak saya suruh lagi karena saya 
paham SS memang sulit belajar.29 

27Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah 
Putri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

28Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.

29Hj. Juneda (57 Tahun), Nenek Peserta Didik SS, Wawancara, Wajo, 05 Desember 2019.
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Kutipan wawancara dengan guru Sejarah Kebudayaan Islam, guru Ilmu 

Balaghah dan nenek SS menunjukkan bahwa SS memiliki tingkat intelegensi yang 

rendah. SS kesulitan dalam memahami pelajaran – pelajaran di sekolah. SS tidak 

memilik perhatian dan tidak termotivasi untuk belajar. Faktor pemahaman yang 

rendah inilah menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik SS. 

Faktor eksternal penyebab kesulitan belajar peserta didik SS yaitu bimbingan 

dari orang tua. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

tempat menerima pendidikan bagi anak. Keluarga merupakan landasan dari semua 

pendidikan sehingga orang tua di rumah haruslah lebih intens dalam mengingatkan 

anak-anak mereka untuk lebih giat mengulang pelajaran yang diterima di sekolah. 

Berikut pemaparan dari KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I mengenai peran orang tua yang 

mnejelaskan bahwa:

Meskipun guru adalah orang tua peserta didik di sekolah, akan tetapi orang tua 
di rumah juga hendaknya membantu untuk mengingatkan dan membimbing 
anak-anak mereka setelah pulang ke rumah agar anak-anak bisa mengulang 
kembali pelajaran yang telah diterima, karena mata pelajaran apapun jika tidak 
diulang-ulang terus, maka susah juga diingat dan dimengerti.30

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dalam Slameto yang 

menyatakan bahwa: keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama bagi anak.31 

Keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. 

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mungkin 

30Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

31Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 62.
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acuh tak acuh, tidak memberikan dukungan, motivasi, serta kurang memperhatikan 

kemajuan belajar anak-anaknya akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya.

Menurut Slameto hubungan orang tua dengan anak memegang peranan yang 

sangat penting yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik.32 Hubungan orangtua 

dan anak yang baik akan mendukung mental peserta didik dalam belajar, selain itu 

hubungan anggota keluarga yang lain juga berpengaruh. Berdasarkan data yang 

diperoleh dilapangan SS tidak mendapatkan didikan atau bimbingan dari kedua orang 

tuanya. SS tidak memiliki dukungan dari kedua orang tuanya dalam proses belajarnya 

karena SS sejak usia sekolah telah diasuh, dididik dan dibesarkan oleh neneknya. 

Berikut pernyataan dari nenek SS:

Orang tua SS merantau di papua disana nacari rejekinya, SS lahir disana. 
Setelah ada adeknya, SS usia lima tahun itu tinggal mi sama saya, saya yang 
kasi sekolah disini. Orang tua SS jarang pulang, bertahun – tahun baru ketemu 
anaknya.33 

Pernyataan nenek SS tersebut menunjukkan bahwa SS dirawat dan dibesarkan 

oleh nenek. SS tidak mendapat asuhan, didikan, kasih sayang dari kedua orang 

tuanya. SS dalam proses belajarnya tidak dapat mendapat perhatian dan motivasi dari 

kedua orang tuanya hal tersebut merupakan salah satu faktor SS mengalami kesulitan 

belajar.

2. Faktor Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas H

Kesulitan belajar yang dialami H dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. 

Penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh  H, dikategorikan ke dalam dua faktor, 

32Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, h. 64.

33Hj Juneda (57 Tahun), Nenek Peserta Didik SS, Wawancara, Wajo, 05 Desember 2019.
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yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berikut hasil penelitian faktor internal 

penyebab kesulitan belajar Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik tinggal kelas H:

a. Minat

Belajar dengan minat akan lebih baik daripada belajar tanpa minat, minat 

timbul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya 

atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasa bermakna bagi dirinya. 

Adanya minat dianggap menentukan sukses tidaknya peserta didik dalam proses 

belajar mengajar, karena dengan adanya minat peserta didik dapat meningkatkan 

semangat dan membawa rasa senang peserta didik pada suatu mata pelajaran. 

Sebaliknya dengan kurangnya minat peserta didik dalam pelajaran akan 

menyebabkan kurangnya perhatian dan usaha belajar, sehingga menghambat proses 

belajar atau peserta didik akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Sejalan dengan 

uraian tersebut, peneliti memperoleh keterangan dari guru Sejarah Kebudayaan Islam 

yang menjelaskan bahwa:

Minat seseorang jika akan melakukan sesuatu sangatlah penting. Begitupula 
dengan belajar Sejarah Kebudayaan Islam ataupun pelajaran yang lain, memang 
harus ada minat dan kemauan yang besar untuk belajar, tetapi jika tidak ada 
minat maka belajar sampai berkali-kalipun maka tidak akan bisa mengerti.34

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan peserta didik H 

menunjukkan bahwa H tidak memiliki minat pada pelajaran agama. Peserta didik H 

sebenarnya setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP ingin menlanjutkan 

pendidikan di SMA namun atas kehendak orang tuanya peserta didik H terpaksa 

34Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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bersekolah di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. Berikut Penuturan peserta 

didik H:

Waktu ku tamat SMP mauka lanjut di SMA tapi mamaku di Aliyah nasuruka, 
turut jika sama mama ku sekolah disini karena nda mau mama ku kasi sekolah 
ka kalau bukan di pesantren baru jurusan agama lagi nasuruka ambil, 
sebenarnya nda minatka sama pelajaran Agama, ku suka saya belajar pelajaran 
umum seperti fisika, kimia lebih menarik.35

Pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam dengan peserta didik H 

menunjukkan bahwa minat pada suatu pelajaran sangatlah penting dan berpengaruh 

pada keberhasilan belajar peserta didik. Peserta didik H mengalami kesulitan belajar 

disebabkan tidak adanya minat pada pelajaran yang diikutinya. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Slameto yang menyatakan bahwa tidak adanya minat peserta didik 

terhadap suatu pelajaran akan menyebabkan timbulnya kesulitan belajar.

b. Perhatian

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan dapat menjadi 

penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah faktor perhatian. Perhatian 

merupakan pemusatan seluruh aktivitas terhadap suatu objek. Perhatian dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan, kegiatan belajar peserta didik menjadi efektif jika 

adanya perhatian terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru. Jika peserta didik 

memiliki perhatian dalam proses pembelajaran maka akan lebih mudah baginya untuk 

mencerna dan memahami materi yang sedang dipelajari. Hal tersebut berdasarkan 

pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam berikut:

35H (17 Tahun), Peserta Didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 
Sengkang, 30 November 2019.
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Perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran sangat penting, kalau semua 
peserta didik dalam satu kelas itu memperhatikan pembelajaran, maka proses 
pembelajaran juga akan efektif. Peserta didik yang memperhatikan pelajaran 
tentu punya hasil yang belajar yang bagus. Saya juga senang mengajar kalau 
peserta didik memperhatikan apa yang saya sampaikan.36  

Peserta didik H dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tidak 

dapat memusatkan perhatian hal tersebut menjadi salah faktor penyebab kesulitan 

belajar H. Berikut pernyataan guru Sejarah Kebudayaan Islam:

Peserta didik H kalau saya mengajar dia yang paling kurang memberikan 
perhatian di antara teman – teman sekelasnya, banyak tingkahnya dalam kelas, 
kadang dia meletakkan kepala di atas meja, berbicara dengan temannya di 
samping, menoleh ke temannya di belakang, kadang juga terlihat 
memperhatikan tapi kalau ditanya tidak bisa menjawab.37

Ketidakmampuan peserta didik H dalam memusatkan perhatian juga terjadi 

pada mata pelajaran Ilmu Balaghah hal tersebut dinyatakan oleh KM. Zuheriyah R., 

S.HI bahwa peserta didik H dalam mengikuti pelajaran Ilmu Balaghah kerap 

berbincang dengan teman sebangkunya, tidak memperhatikan pelajaran. Akibat tidak 

memperhatikan pelajaran peserta didik H tidak mampu menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan, hal tersebut terjadi karena peserta didik H memang tidak 

memiliki minat belajar bahasa arab dan tidak memiliki kemampuan dasar bahasa 

arab.38

36Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019. 

37Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

38Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.
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Data tersebut di atas menunjukkan bahwa salah faktor kesulitan belajar 

Sejarah Kebudayaan Peserta didik H adalah tidak memperhatikan pelajaran. H tidak 

memperhatikan pelajaran terlihat dari berbagai tingkah yang dilakukan saat proses 

pembelajaran seperti berbicara dengan teman di sampingnya, merebahkan kepala di 

atas meja.

c. Motivasi

Motivasi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses 

belajar. Apabila motivasi belajar peserta didik lemah bahkan tidak ada akan 

melemahkan kegiatan belajarnya. Jika peserta didik memiliki motivasi belajar peserta 

didik akan tekun dalam proses belajar dan dengan motivasi itulah kualitas hasil 

belajar dapat yang baik dapat diwujudkan. Peserta didik H dalam proses belajarnya 

tidak termotivasi, hal tersebut dapat dilihat dari sikap H yang tidak mengerjakan tugas 

– tugas yang diberikan, tidak mengindahkan peraturan – peraturan sekolah dan sering 

bolos sekolah.39

d. Kesiapan

Peserta didik yang siap belajar akan dapat melakukan kegiatan belajar lebih 

mudah lebih berhasil. Siap tidaknya peserta didik dalam menghadapi dan menerima 

materi pelajaran selanjutnya sangat berhubungan dengan persiapan sebelumnya. 

Kesiapan belajar sangat penting dipahami oleh peserta didik, dengan adanya kesiapan 

yang matang akan memberikan dampak yang baik pada hasil belajarnya. Bukan 

hanya itu peserta didik dapat belajar dengan mudah dan penuh semangat dalam 

39Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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belajarnya. Sikap jenuh dan bosan, tidak berkonsentrasi, tidak mengerjakan tugas 

yang ditunjukkan oleh peserta didik H dalam proses pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam merupakan suatu tanda peserta didik H tidak memiliki kesiapan 

dan menghadapi proses pembelajaran40

Faktor eksternal penyebab kesulitan belajar peserta didik H yaitu perhatian 

orang tua. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua 

yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak 

tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Hal yang didapatkan nilai hasil belajar 

yang tidak memuaskan atau bahkan gagal dalam studinya kegagalan tersebut dapat 

berupa tidak naik kelas seperti yang dialami oleh peserta didik H.

Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dapat berupa keikutsertaan 

orang tua dalam membimbing dan mendidik anaknya untuk belajar, mengetahui 

minat anak atau kecenderungan anak dalam belajar. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilakan hasil belajar yang baik, sebaliknya minat belajar yang 

lemah menghasilkan hasil belajar yang tidak baik. Anak akan belajar dengan efektif 

jika disertai dengan minat yang besar atau kuat terhadap pelajaran yang sedang 

dipelajari. Dengan kata lain minat belajar anak mempengaruhi keberhasilan 

belajarnya di sekolah. 

Berdasarkan wawancara dengan orang tua H, orang tua H tidak mengetahui 

minat belajar anaknya. Peserta didik H diharuskan oleh kedua orang tuanya untuk 

melanjutkan pendidikan di madrasah serta mengambil jurusan agama jika bukan di 

40Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, Kondisi Pembelajaran Kelas 
X MAK 4, Observasi, 30 November 2019. 
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madrasah peserta didik H tidak diizinkan bersekolah41, padahal peserta didik H 

memiliki minat belajar pada pelajaran umum seperti pelajaran matematika dan fisika.42

Minat merupakan dasar aktivitas atau kegiatan belajar anak. peranan orang tua 

sangat penting dalam mengembangkan minat belajar anak, karena orang tua 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya harus mampu memberi semangat 

dan dorongan kepada anak agar tumbuh minat belajarnya untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua H tidak 

memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, orang tua H tidak memahami apa 

diminati oleh anaknya dan memaksakan kehendak terhadap anak. Hal tersebut dapat 

menjadi salah faktor yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik H. 

D. Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

Pada dasarnya peserta didik hanya ditugaskan satu pekerjaan yaitu belajar. 

Peserta didik wajib belajar. Tapi tidak semua peserta didik dapat belajar dengan baik, 

ada yang mengalami kesulitan – kesulitan dalam proses belajarnya. Jika peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar seperti jenuh, tidak dapat berkonsentrasi adalah 

hal wajar namun tidak dapat dibiarkan. Guru harus melakukan berbagai metode 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

Peserta didik H dan SS merupakan peserta didik tinggal kelas di Madrasah 

Aliyah As’adiyah putri Sengkang. Peserta didik H dan SS ditetapkan tinggal kelas 

karena beberapa mata pelajaran tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal, 

41Nur Alang (49 Tahun), Orang Tua Peserta Didik H, Wawancara, Wajo, 08 Desember 2019. 
42H (17 Tahun), Peserta Didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, Wawancara, 

Sengkang, 30 November 2019. 
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diatara mata pelajaran tersebut yaiu Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Balaghah, 

sementara mata pelajaran dimana SS dan H mampu mencapai nilai ketuntasan 

minimal salah satunya yaitu mata pelajaran Qur’an Hadits. Rumusan masalah yang 

ketiga pada penelitian ini, yaitu deskripsi data mengenai metode yang dilakukan oleh 

guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, guru Ilmu Balaghah dan guru Qur’an Hadits dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas H dan SS.

1. Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah 

Putri Sengkang sebelum memutuskan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada 

peserta didik tinggal kelas melakukan hal – hal berikut:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah 

atau penyebab suatu masalah terjadi sehingga diperoleh suatu pemahaman dan 

dilakukan secara langsung, seksama dan sistematis. Untuk menemukan bentuk 

kesulitan belajar dan penyebab kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang yaitu SS dan H diperlukan banyak informasi. 

Informasi tersebut bisa didapatkan dengan berbagai langkah.

Salah satu langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang yaitu melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah yaitu peserta didik SS dan H. 

Pengamatan langsung tersebut dilakukan saat peserta didik tinggal kelas SS dan H 

mengikuti proses pembelajaran atau mengamati hasil tugas – tugas, ulangan harian 
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dan ulangan semester peserta didik tinggal kelas SS dan H. Langkah lain yang 

digunakan guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah putri 

Sengkang dalam pengumpulan data mengenai kesulitan belajar apa yang dialami oleh 

peserta didik tinggal kelas SS dan H beserta penyebabnya yiatu teknik wawancara 

dan dokumentasi.43

b) Pengolahan Data, Diagnosis

Data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta 

informasi rekan – rekan guru lainnya kemudian diolah hingga mendiagnosis, 

menentukan bentuk kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik SS dan H, 

faktor apa yang ikut menjadi sumber kesulitan belajar peserta didik SS dan H, faktor 

utama apa yang menyebabkan kesulitan belajar SS dan H.44

c) Prognosis

Prognosis merupakan aktivitas penyusunan rencana atau program yang 

diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Keputusan 

prognosis yang diambil berdasarkan hasil diagnosis, dalam prognosis dilakukan 

kegiatan penyusunan program dan penetapan bantuan yang harus diberikan kepada 

peserta didik agar keluar dari kesulitan belajar yang dialaminya.

Program pembelajaran remedial dijadikan salah satu metode guru Sejarah 

Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas SS dan H. Program 

43Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

44Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, `Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan 

yang ditetapkan. Pembelajaran remedial diberikan oleh guru Sejarah Kebudayaan 

Islam ketika peserta didik tidak mencapai nilai tuntas pada ujian semesternya. 

Adapun program remedial yang dilakukan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam 

untuk mengatasai kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas SS dan H sebagai 

berikut: 

1) Program Remedial Peserta Didik SS

Bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh SS adalah lamban dalam belajar 

atau slow learner. Bentuk pembelajaran remedial yang digunakan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam adalah pembelajaran individual atau pemberian pembelajaran 

secara individu. Pembelajaran individual merupakan suatu strategi untuk mengatur 

kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik SS mendapatkan pembelajaran 

khusus di luar jam pelajaran.45

2) Program Remedial Peserta Didik H

Bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh H adalah underachiever, bentuk 

pembelajaran remedial yang digunakan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam adalah 

pemanfaatan tutor sebaya. Pembelajaran remedial tutor sebaya merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan lebih. Pembelajaran ini dilakukan antar sesama peserta didik.46

45Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, `Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

46Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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d) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam setelah melakukan 

pembelajaran remedial untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Adapun bentuk evaluasi yang diberikan berupa tes sumatif untuk 

mengetahui tingkat penguasan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan 

nilai sebagai bahan laporan perkembangan belajar peserta didik tinggal kelas.47 

Selain metode tersebut di atas yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik tinggal kelas, guru Sejarah 

Kebudayaan Islam juga melakukan berbagi cara dalam proses pembelajarannya, 

yaitu:

a) Menggunakan Metode yang Bervariasi

Metode lainnya yang digunakan guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas Madrasah Aliyah As’adiyah 

Putri Sengkang Kabupaten Wajo adalah dengan menggunakan metode yang 

bervariasi. Selain metode ceramah guru Sejarah Kebudayaan Islam juga 

menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, berkisah, peta konsep 

dan menonton film bersama. Penggunaan metode yang bervariasi ini diupayakan 

untuk menarik minat, perhatian, menghilangkan bosan, jenuh, kantuk peserta didik 

saat belajar Sejarah Kebudayaan Islam. Apalagi kalau jam pelajaran terakhir 

kemudian belajar Sejarah peserta didik yang minat belajarnya saja tinggi biasa terlihat 

jenuh apalagi peserta didik yang tidak memilik minat belajar Sejarah. Hal ini di 

47Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019. 
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sampaikan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dalam kutipan wawancara berikut: 

Kalau jam pelajaran terakhir kemudian belajar Sejarah, peserta didik yang 
minat belajarnya saja tinggi biasa terlihat jenuh apalagi peserta didik yang tidak 
memilik minat belajar Sejarah. Metode yang saya biasa gunakan yaitu metode 
ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, peta konsep berkisah, dan 
menonton film bersama. Metode yang saya gunakan pada setiap pertemuan 
tergantung pada materinya cocok menggunakan metode apa.48

Metode yang paling sering digunakan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam 

diantara metode yang beragam yang telah disebutkan dalam kutipan wawancara di 

atas yaitu metode ceramah, kemudian diselingi pertanyaan – pertanyaan baik sebelum 

memulia pembelajaran sebagai review terhadap pembelajar sebelumnya maupun 

pertanyaan di tengah – tengah pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik 

dan pertanyaan di akhir pembelajaran. Metode diskusi dan kerja kelompok dilakukan 

untuk menunjang keaktifan peserta didik dan menjalin hubungan keakraban antar 

peserta didik. Metode peta konsep digunakan dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam untuk memudahkan peserta didik mengikuti dan memahami alur 

sejarah, peserta didik nantinya yang akan membuat kaitan antara satu konsep dengan 

lainnya. Peta konsep sangat tepat dipakai untuk pembelajaran sejarah karena banyak 

konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik, dengan peta konsep peserta didik tidak 

akan mengingat dan menghafal materi sejarah secara verbatim, kata per-kata. Mereka 

punya kesempatan untuk membangun kata-kata mereka sendiri untuk menjelaskan 

hubungan satu konsep dengan lainnya. Di samping itu, peta konsep bisa mengatasi 

hambatan verbal atau bahasa untuk menyampaikan gagasannya dan dalam saat yang 

48Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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sama bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada akhirnya 

akan mendorong kemampuan verbalnya. Metode berkisah digunakan untuk melatih 

keberanian peserta didik untuk berbicara di depan kelas. Metode yang paling diminati 

oleh peserta didik yaitu menonton film bersama, dengan menonton film peserta didik 

dengan mudah mengingat peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam sejarah.49

Data di atas menunjukkan bahwa guru Sejarah Kebudayaan Islam telah 

berupaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti 

ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, peta konsep berkisah, dan menonton 

film bersama. Penggunaan metode bervariasi tersebut dimaksudkan untuk menarik 

minat, perhatian, menghilangkan bosan, jenuh, kantuk peserta didik saat mengikuti 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

b) Selingan Humoris Dalam Menyampaikan Materi 

Mengurangi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, guru Sejarah 

Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo 

memilih menggunakan teknik humoris di tengah-tengah menyampaikan materi. 

Penggunaan humoris di tengah-tengah menyampaikan materi ini dilakukan untuk 

mengurangi rasa bosan dan jenuh peserta didik. Seperti yang dipaparkan oleh guru 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten 

Wajo berikut:

Kalau menurut saya peserta didik itu lebih antusias dan nyaman saat saya 
menyelingi humor dalam menyampaikan materi, ketimbang menyampaikan 
materi terus dengan metode ceramah, kemudian anak diam seakan-akan 

49Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.
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memperhatikan, diawal – awal mereka memang memperhatikan namun lama-
lama akan bosan, lelah kalau penyampaianya tidak menarik, masalahnya 
sejarah itu tidak seperti pelajaran lainya, ini pelajaran bercerita.50 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu 

metode lain yang dilakukan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo dalam mengatasi kesulitan belajar adalah 

dengan menggunakan tehnik humoris di tengah-tengah menyampaikan materi, cara 

ini dilakukan agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik dapat dicapai oleh seluruh 

peserta didik terutama peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajarnya.

2. Guru Mata Pelajaran Ilmu Balaghah

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Ilmu Balagah peneliti 

menemukan bahwa tidak ada metode khusus yang dilakukan dalam membantu 

kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas H dan SS, tidak ada pula pembelajaran 

secara khusus bagi peserta didik tinggal kelas. Hal yang dilakukan ketika SS dan H 

mendapatkan nilai rendah pada saat ujian semester adalah meminta SS dan H untuk 

belajar ulang dan mengerjakan soal yang sama.51 

3. Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadits

Pembelajaran remedial juga merupakan salah satu metode yang ditempuh oleh 

guru mata pelajaran Qur’an Hadits dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

tinggal kelas. Pertama – tama yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Qur’an Hadits 

50Kasyifah (27 Tahun), guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 30 November 2019.

51Zuheriyah R. (42 Tahun), Guru Ilmu Balaghah Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 10 Februari 2020.
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berupa pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu langkah untuk 

menemukan data tentang suatu masalah atau penyebab suatu masalah terjadi. Untuk 

menemukan bentuk kesulitan belajar dan penyebab kesulitan belajar peserta didik 

tinggal kelas Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang yaitu SS dan H, guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits melakukan wawancara, observasi secara langsung 

terhadap peserta didik SS dan H pada saat proses belajar mengajar, menganalisis hasil 

ulangan dengan melihat sifat kesalahan yang dibuat, menganalisis perilaku yang 

berhubungan dengan proses belajar serta menganalisis hubungan sosialnya.

Data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan, diolah hingga 

mendiagnosis, menentukan bentuk kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta 

didik SS dan H, faktor apa yang ikut menjadi sumber kesulitan belajar peserta didik 

SS dan H, faktor utama apa yang menyebabkan kesulitan belajar SS dan H. 

Kemudian disusun suatu rencana atau program yang diharapkan dapat membantu 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas yang merupakan langkah 

prognosis. Keputusan prognosis yang diambil berdasarkan hasil diagnosis, dalam 

prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan bantuan yang harus 

diberikan kepada peserta didik agar keluar dari kesulitan belajar yang dialaminya.

Program pembelajaran remedial yang dijadikan sebagai salah satu metode 

guru Qur’an Hadits Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas SS dan H adalah 

program pembelajaran remedial yang sama yaitu pembelajaran remedial individual. 

Pembelajaran individual adalah interaksi antara guru dan peserta didik secara 

individual dalam proses belajar mengajar di luar jam pembelajaran. Pembelajaran 
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remedial individual dilakukan ketika peserta didik H dan SS tidak mampu mencapai 

nilai ketuntasan minimal pada setiap ulangan harian, ulangan harian merupakan suatu 

cara untuk mengukur penguasaan materi peserta didik terhadap suatu kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan pada mata pelajaran Qur’an Hadits. Evaluasi dilakukan 

setelah melakukan pembelajaran remedial untuk mengetahui efektifitas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pembelajaran remedial oleh guru mata pelajaran Qur’an Hadits dalam 

membantu peserta didik SS dan H dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan individual. Melalui pendekatan 

individual guru Qur’an Hadits dapat membangun hubungan terbuka dengan peserta 

didik SS dan H. Hubungan terbuka tersebut bertujuan untuk menimbulkan perasaan 

bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis, untuk mencapai hal 

tersebut guru Qur’an Hadits berusaha mendengarkan secara simpati dan menanggapi 

secara positif pikiran peserta didik H dan SS dan membuat hubungan saling percaya, 

membantu dengan pendekatan verbal dan non-verbal, menerima perasaan peserta 

didik SS dan H sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh 

perhatian, menangani dengan memberi rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan 

memberi beberapa alternatif pemecahan.52

Menurut guru Qur’an Hadits sesungguhnya peserta didik SS dan H secara 

kognitif belum mampu mecapai nilai ketuntasan minimal, namun ketika peserta didik 

telah menempuh prosedur pembelajaran dengan baik, maka guru Qur’an Hadits 

52Jazilah Katu (30 Tahun), Guru Al-Qur’an Hadits Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 
Sengkang, Wawancara, Sengkang, 12 Februari 2020.
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memberikan nilai tuntas sebagai motivasi bagi peserta didik SS dan H agar dapat 

semangat dalam belajar dan membantu agar dapat melanjutkan proses belajarnya ke 

jenjang berikutnya.53 

Guru Madarasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam membantu 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas belum maksimal, hal tersebut 

berdasarkan pada guru yang memberikan pembelajaran remedial setelah ujian 

semester meskipun telah menerapkan langkah – langkah diagnosis kesulitan belajar 

dan guru yang hanya meminta peserta didik belajar ulang dan mengerjakan soal yang 

sama di akhir semester ketika niali ujian tidak mencapai nilai tuntas. Membantu 

peserta didik yang berkesulitan dalam belajar perlu pembinaan sejak dini dan 

berkesinambungan, seperti pemberian pembelajaran remedial di setiap satu 

kompetensi dasar selesai diajarkan, diperlukan pula perhatian dan kerja keras setiap 

guru yang terlibat dalam menghadapi sikap peserta didik agar peristiwa tinggal kelas 

dapat dihindari.

53 Jazilah Katu (36 Tahun), guru Qur’an Hadits Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 
Wawancara, Sengkang, 13 Februari 2020.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang terdapat 

dua peserta didik tinggal kelas yang mengalami kesulitan belajar pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bentuk kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik tinggal tersebut, yaitu Slow learner dan Underachiever, hal 

tersebut berdasarkan pada karakteristik yang terdapat pada masing – masing 

peserta didik tinggal kelas seperti nilai rendah, pemahaman yang lemah dan 

performa yang buruk, bersikap jenuh dan tidak berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Faktor – faktor yang menyebabkan peserta didik tinggal kelas mengalami 

kesulitan belajar ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Peserta didik slow laerner mengalami kesulitan belajar disebabkan faktor 

internal berupa kesehatan yang sering terganggu, gangguan prenatal serta 

intelegensi yang rendah, disebabkan pula oleh faktor eksternal dari bimbingan 

orang tua. Kesulitan belajar peserta didik underachiever dipengaruhi oleh faktor 

internal berupa tidak adanya minat belajar sehingga menyebabkan peserta didik 

kurang  perhatian, motivasi serta tidak adanya kesiapan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Faktor eksternal berupa perhatian orang tua juga memengaruhi 

kesulitan belajar peserta didik underachiever.  
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3. Metode guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas yaitu 

dengan memberikan pembelajaran remedial yang dilakukan melalui tahapan 

mendiagnosis: pengumpulan data, pengolahan data, diagnosis, prognosis dan 

evaluasi. Pembelajaran remedial yang diberikan kepada peserta didik tinggal 

kelas berdasar pada bentuk – bentuk kesulitan belajar yang dialami masing – 

masing peserta didik tinggal kelas. Pembelajaran remedial yang diberikan pada 

peserta didik slow learner yiatu pembelajaran individual sedangan 

pembelajaran remedial yang diberikan kepada peserta didik underachiever yaitu 

tutor sebaya. Metode lain yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik tinggal kelas yaitu dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan selingan humoris dalam menyampaikan 

materi serta melakukan pendekatan individual.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini yaitu metode yang beragam dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik terkhusus bagi peserta didik tinggal kelas sangat perlu 

dilakukan.  Metode guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tinggal kelas 

memberikan pengaruh terhadap prestasi anak, baik prestasi akademiknya maupun 

prestasi non akademiknya. Metode dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

mampu meningkatkan rasa perhatian dan rasa peduli peserta didik terhadap studinya, 

sehingga peserta didik termotivasi untuk selalu meningkatkan belajarnya. Orang tua 

juga perlu melibatkan diri pada pendidikan anak keterlibatan orangtua pada 

pendidikan akan memberikan rasa percaya diri dan penerimaan diri yang lebih baik 

bagi anak sehingga perilaku dan sikap anak akan menjadi lebih baik pula. 
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PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN

A. Data Sekolah

1. Identitas

NSM : 131273130177

Status Sekolah : Swasta

Nama Sekolah : MA As’adiyah Putri Sengkang

Nomor Telepon : (0485) 3210375

Nama Rekening : -

Nomor Rekening : -

2. Nama Kepala Madrasah

Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rosmilah 

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Kepegawaian : Non-PNS

NIP : - 

Pendidikan Terakhir : S1

Nomor Telepon / HP : 081354732977

3. Alamat Madrasah

Jalan : Veteran

Kelurahan / Desa : Lapongkoda

Kecamatan : Tempe

Kabupaten : Wajo

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Pos : 90911

Email : maasadiyahputrisengkang@yahoo.com 

Telepon / HP : (0485) 3210375

Tahun didirikan : 1970



B. Informasi Riwayat Anak

1. Data Anak

Nama : Salmah Syahfitri

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat dan Tanggal Lahir : Jayapura, 24 Januari 2002

Agama : Islam

Nama Sekolah : MA As’adiyah Putri Sengkang

Kelas : X MAK 3

Alamat : Jl. Veteran

2. Data Orang Tua

Nama Ayah (Kandung/Tiri/Angkat) : Abd. Samad Halim

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Jayapura

Nama Ibu (Kandung/Tiri/Angkat) : Lenny Muchtar

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jayapura

3. Saudara (Kandung/Tiri/Angkat)

Umur Nama Kelamin Pendidikan Pekerjaan Keterangan

13 tahun

7 tahun

Fifi Ariska

Asrina

Perempuan

Perempuan 

SMP

SD

Siswa

Siswa

-

-



4. Orang Lain yang Serumah

Umur Nama Kelamin Pendidikan Pekerjaan Keterangan

53 Tahun

38 Tahun

30 Tahun

5 Tahun

Hj. Juneda 

Amran Mahmud

Hasdianah

Putri Awaliah

Perempuan

Laki - laki

Perempuan

Perempuan 

SD

SMA

SMA

TK

Wiraswasta

Wiraswasta

Wiraswasta

-

-

-

-

-

5. Riwayat Kelahiran

Kehamilan

Mengalami keguguran sebelumnya ? Ya 

Merasa sedih/bingung/kesal karena : -

Anak tergolong yang diinginkan ? Ya

Kelahiran

Umur kandungan : Cukup 

Saat kelahiran : Lama dan Sukar dengan cara : Caesar 

Tempat kelahiran : di rumah sakit

Ditolong oleh : Dokter

Berat badan bayi :  2 kg  Panjang badan bayi :  -

6. Riwayat Makanan

Menetek ibu hingga umur :  4 Bulan.

Minum susu kaleng hingga umur :  2 Tahun

Kualitas makanan : Cukup 

Kuantitas makanan : Cukup 

Kesukaran pemberian makanan berupa :  Nasi, sayur.

7. Toilet Training

Dapat mengatur buang air kecil pada umur :  3 Tahun



Dilatih dengan cara :  Pembiasaan

Dapat mengatur buang air besar pada umur : 3 Tahun

Dilatih dengan cara :  Pembiasaan 

8. Riwayat Perkembangan Fisik

Telengkup 4 bulan; duduk 8 bulan; berdiri 10 bulan; berjalan 14 bulan.

Berbicara kata-kata pertama  12  bulan.

Berbicara dengan kalimat lengkap  3 tahun.

Kesulitan dalam berbahasa :  Tidak ada

Kesulitan dalam gerak :  Tidak ada

Riwayat kesehatan :  Sering sakit

9. Riwayat Pendidikan

Masuk TK umur : 5 Tahun

Kesulitan di TK :  Selalu ditemani hingga pembelajaran selesai

Masuk SD umur :  7 Tahun

Pernah tinggal kelas di SD di kelas :  Tidak pernah

Kesulitan di SD : Sering Sakit

Bantuan yang pernah diterima anak : -

Sikap anak terhadap guru : Baik

Sikap anak terhadap sekolah : Tidak semangat bersekolah



C. Skala Penilaian Perilaku Anak

PERILAKU ANAK
SK

1

K

2

C

3

B

4

SB

5

PEMAHAMAN AUDITORIS

1. Kemampuan mengikuti perintah

2. Pemahaman mengikuti diskusi dalam kelas

3. Kemampuan menyimpan informasi yang 

disampaikan secara lisan

4. Pemahaman arti kata

BAHASA UJARAN

5. Kemampuan mengekspresikan pikiran 

dengan kalimat lengkap dengan tatabahasa 

yang akurat

6. Kemampuan memahami perbendaharaan 

kata

7. Kemampuan menghafal kata

8. Kemampuan menghubungkan pengalaman

9. Kemampuan memformulasikan gagasan-

gagasan

ORIENTASI

10. Ketepatan waktu

11. Orientasi ruang

12. Pertimbangan hubungan-hubungan (besar-

kecil, jauh-dekat, ringan-berat)

13. Pemahaman tentang arah































PERILAKU

14. Kemampuan bekerjasama

15. Kemampuan memusatkan perhatian

16. Kemampuan mengorganisasikan pekerjaan

17. Kemampuan menguasai situasi baru

18. Penerimaan sosial

19. Penerimaan tanggung jawab

20. Kemampuan menyelesaikan tugas

21. Kebijaksanaan

GERAK

22. Koordinasi umum (berjalan, berlari, 

meloncat)

23. Keseimbangan

24. Kemampuan mempergunakan 

perkakas/peralatan





















Keterangan : SK = Sangat Kurang

K = Kurang

C = Cukup

B = Baik

SB = Sangat Baik



PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN

A. Data Sekolah

1. Identitas

NSM : 131273130177

Status Sekolah : Swasta

Nama Sekolah : MA As’adiyah Putri Sengkang

Nomor Telepon : (0485) 3210375

Nama Rekening : -

Nomor Rekening : -

2. Nama Kepala Madrasah

Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rosmilah 

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Kepegawaian : Non-PNS

NIP : - 

Pendidikan Terakhir : S1

Nomor Telepon / HP : 081354732977

3. Alamat Madrasah

Jalan : Veteran

Kelurahan / Desa : Lapongkoda

Kecamatan : Tempe

Kabupaten : Wajo

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Pos : 90911

Email : maasadiyahputrisengkang@yahoo.com 

Telepon / HP : (0485) 3210375

Tahun didirikan : 1970



B. Informasi Riwayat Anak

1. Data Anak

Nama : Herana 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat dan Tanggal Lahir : Sabbangparu, 21 Oktober 2002

Agama : Islam

Nama Sekolah : MA As’adiyah Putri Sengkang

Kelas : X MAK 4

Alamat : Jl. Veteran

2. Data Orang Tua

Nama Ayah (Kandung/Tiri/Angkat) : Muh. Jafar

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sabbangparu

Nama Ibu (Kandung/Tiri/Angkat) : Nur Alang

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Alamat : Sabbangparu

3. Saudara (Kandung/Tiri/Angkat)

Umur Nama Kelamin Pendidikan Pekerjaan Keterangan

25 Tahun

23 Tahun

19 Tahun

Muh. Wahyu

Mardiah

Rina Diani

Laki - Laki

Perempuan

Perempuan 

SMP

SMA 

SMA

Montir 

IRT

Menjahit

-

-

-



4. Orang Lain yang Serumah

Umur Nama Kelamin Pendidikan Pekerjaan Keterangan

- - - - - -

5. Riwayat Kelahiran

Kehamilan

Mengalami keguguran sebelumnya ? Ya 

Merasa sedih/bingung/kesal karena : -

Anak tergolong yang diinginkan ? Ya

Kelahiran

Umur kandungan : Cukup 

Saat kelahiran : Biasa / Lama / Sukar dengan cara : Biasa

Tempat kelahiran : di rumah sendiri

Ditolong oleh : Bidan

Berat badan bayi :  3,2 kg  Panjang badan bayi : -

6. Riwayat Makanan

Menetek ibu hingga umur :  24 Bulan.

Minum susu kaleng hingga umur :  - Tahun

Kualitas makanan : Cukup 

Kuantitas makanan : Cukup 

Kesukaran pemberian makanan berupa :  -

7. Toilet Training

Dapat mengatur buang air kecil pada umur :  2 Tahun

Dilatih dengan cara :  Pembiasaan

Dapat mengatur buang air besar pada umur : 2 Tahun

Dilatih dengan cara :  Pembiasaan 



8. Riwayat Perkembangan Fisik

Telengkup 3 bulan; duduk 6 bulan; berdiri 9 bulan; berjalan 12 bulan.

Berbicara kata-kata pertama  12  bulan.

Berbicara dengan kalimat lengkap  2 tahun.

Kesulitan dalam berbahasa :  Tidak ada

Kesulitan dalam gerak :  Tidak ada

Riwayat kesehatan :  Sehat

9. Riwayat Pendidikan

Masuk TK umur : 5 Tahun

Kesulitan di TK :  -

Masuk SD umur :  7 Tahun

Pernah tinggal kelas di SD di kelas :  Tidak pernah

Kesulitan di SD : -

Bantuan yang pernah diterima anak : -

Sikap anak terhadap guru : Baik

Sikap anak terhadap sekolah : Baik



C. Skala Penilaian Perilaku Anak

PERILAKU ANAK
SK

1

K

2

C

3

B

4

SB

5

PEMAHAMAN AUDITORIS

1. Kemampuan mengikuti perintah

2. Pemahaman mengikuti diskusi dalam kelas

3. Kemampuan menyimpan informasi yang 

disampaikan secara lisan

4. Pemahaman arti kata

BAHASA UJARAN

5. Kemampuan mengekspresikan pikiran 

dengan kalimat lengkap dengan tatabahasa 

yang akurat

6. Kemampuan memahami perbendaharaan 

kata

7. Kemampuan menghafal kata

8. Kemampuan menghubungkan pengalaman

9. Kemampuan memformulasikan gagasan-

gagasan

ORIENTASI

10. Ketepatan waktu

11. Orientasi ruang

12. Pertimbangan hubungan-hubungan (besar-

kecil, jauh-dekat, ringan-berat)

13. Pemahaman tentang arah



































PERILAKU

14. Kemampuan bekerjasama

15. Kemampuan memusatkan perhatian

16. Kemampuan mengorganisasikan pekerjaan

17. Kemampuan menguasai situasi baru

18. Penerimaan sosial

19. Penerimaan tanggung jawab

20. Kemampuan menyelesaikan tugas

21. Kebijaksanaan

GERAK

22. Koordinasi umum (berjalan, berlari, 

meloncat)

23. Keseimbangan

24. Kemampuan mempergunakan 

perkakas/peralatan























Keterangan : SK = Sangat Kurang

K = Kurang

C = Cukup

B = Baik

SB = Sangat Baik



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA MADRASAH

A. Biodata Informan

1. Nama :  Dra. ROSMILAH

2. Umur :  51 Tahun 

3. Jabatan :  Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

4. Lokasi :  Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah terdapat peserta didik tinggal kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah 

Putri Sengkang?

2. Ada berapa peserta didik tinggal kelas pada tahun pelajaran ini?

3. Apakah peserta didik tidak naik kelas kerap terjadi di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang?

4. Apakah ketentuan peserta didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang ditetapkan tinggal kelas?



5. Bagaimana sikap atau perilaku peserta didik tinggal kelas dalam mengikuti 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Kepala Madrasah

Nama Informan : Dra. Rosmilah 
Hari Tanggal : Kamis, 28 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.

Apakah terdapat peserta didik 

tinggal kelas di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang?

Ada, pada tahun pelajaran kemarin 

ada peserta didik tinggal kelas. 

2.

Ada berapa peserta didik tinggal 

kelas pada tahun pelajaran ini?

Terdapat dua peserta didik tinggal 

kelas.

3. 

Apakah peserta didik tidak naik 

kelas kerap terjadi di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang?

Bererapa tahun sebelumnya juga ada 

satu peserta didik tidak naik kelas, 

tapi itu tidak terjadi pada tiap tahun 

pelajaran, kami para pembina 

madrasah selalu berusaha agar 

peserta didik tidak ada yang tinggal 

kelas

4. 

Apakah ketentuan peserta didik di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang ditetapkan tinggal 

kelas?

Pertama yang dilihat adalah 

kehadiran peserta didik dalam 

pembelajaran kemudian ketuntasan 

nilai masing – masing peserta didik 

pada setiap mata pelajaran



5.

Bagaimana sikap atau perilaku 

peserta didik tinggal kelas dalam 

mengikuti pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang?

SS selalu dikeluhkan oleh guru – 

guru, hampir semua guru. SS 

dikeluhkan karena sering sekali 

bolos sekolah tanpa alasan biasa dia 

juga beralasan sakit, karena 

seringnya beralasan sakit dia saya 

minta ambil keterangan dokter 

supaya ada pegangan kalau SS ini 

benar – benar sakit. Tapi tidak 

pernah juga menyetor surat 

keterangan sakit dari dokter. Biasa 

temannya bilang kalau SS tidak naik 

sekolah atau ada di sekolah tapi 

nahindari kelas tertentu karena tidak 

melaksanakan tugas yang diberi 

oleh gurunya



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WAKAMAD KURIKULUM

A. Biodata Informan

1. Nama :  KM. Zuheriyah R., S.HI

2. Umur :  42 Tahun 

3. Jabatan :  Wakamad Kurikulum

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah ketentuan peserta didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang ditetapkan tinggal kelas?

2. Bagaimana menentukan peserta didik tinggal kelas?

3. Apa yang dimaksud Kriteria Ketuntasan Minimal?

4. Apa pentingnya KKM bagi peserta didik?



Hasil Transkrip Wawancara dengan Wakamad Kurikulum

Nama Informan : KM. Zuheriyah R., S.HI
Hari Tanggal : Kamis, 28 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.

Apakah ketentuan peserta didik di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang ditetapkan tinggal 

kelas?

Peserta didik di Madrasah ini 

ditetapkan tidak naik kelas atau 

tinggal kelas kalau kehadirannya 

dalam proses pembelajaran tidak 

mencapai 75%. Ketidakhadiran 

disini yang dimaksud yaitu tidak 

masuk sekolah tanpa keterangan jadi 

bukan sakit atau izin. Kemudian 

peserta didik tidak mampu mencapai 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

pada sepuluh mata pelajaran atau 

lebih

2.

Bagaimana menentukan peserta 

didik tinggal kelas?

Ketetapan tidak naik kelas itu 

diputuskan secara bersama oleh 

pembina-pembina madrasah melalui 

rapat kenaikan kelas

3.

Apa yang dimaksud Kriteria 

Ketuntasan Minimal?

Kriteria Ketuntasan Minimal itu 

penilaian guru untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan 

pada mata pelajaran, evaluasi 

pembalajaran bagi guru. Kriteria 

ketuntasan Minimal ini semacam 

kontrak pendidik dengan peserta 

didik, 



4.

Apa pentingnya KKM bagi peserta 

didik?

Penting sekali,  karena KKM ini 

pada setiap mata pelajaran menjadi 

penentu bagi penetapan naik kelas 

atau tidak naik kelasnya peserta 

didik. Jadi kalau ada peserta didik 

yang tidak bisa mencapai nilai KKM 

pada beberapa mata pelajaran bisa 

jadi peserta didik tersebut tidak naik 

kelas.



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU QUR’AN HADITS

A. Biodata Informan

1. Nama :  Jazilah Katu, S.Pd.I

2. Umur :  36 Tahun

3. Jabatan :  Guru Qur’an Hadits

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Tinggal Kelas 

C. Daftar Pertanyaan 

Peserta didik tinggal kelas SS

1. Kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas SS 

pada pembelajaran Qur’an Hadits?

2. Faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar SS?

3. Bagaimana metode ibu dalam mengatasi kesulitan belajar SS?

4. Kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas H pada 

pembelajaran Qur’an Hadits?

5. Faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar H?

6. Bagaimana metode ibu dalam mengatasi kesulitan belajar H?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Gur Qur’an Hadits

 Nama Informan : Jazilah Katu, S.Pd.I
Hari Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020

No. Pertanyaan Komentar

1.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

oleh peserta didik tinggal kelas SS 

pada pembelajaran Qur’an Hadits?

pertama – tama, ss itu sulit 

memahami pelajaran, banyak guru 

yang bilang begitu juga, kalo dalam 

kelas dia anak tidak aktif, banyak 

diamnya.

2.

Apa faktor penyebab kesulitan 

belajar  peserta didik tinggal kelas 

SS pada pembelajaran Qur’an 

Hadits?

Peserta didik SS memang memiliki 

kemampuan belajar yang rendah dis

banding dengan teman – teman 

sekelasnya yang lain ditambah 

kondisi tubuh yang lemah.

3. 

Metode apa yang ibu lakukan 

untuk membantu mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik 

tinggal kelas SS?

Pemberian pembelajaran remedial, 

pembelajaran remedial dilakukan 

setiap standar kompetensi selesai 

diajarkan dengan menggunakan 

pendekatan individual

4.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

oleh peserta didik tinggal kelas H 

pada pembelajaran Qur’an Hadits?

Peserta didik H tidak memiliki 

perhatian terhadap sekolahnya, 

sebenarnya H memiliki kemampuan 

belajar yang baik namun dia tidak 

serius dalam belajar



5.

Apa faktor penyebab kesulitan 

belajar  peserta didik tinggal kelas 

H pada pembelajaran Qur’an 

Hadits?

Tidak adanya minat pada pelajaran 

agama 

6.

Metode apa yang ibu lakukan 

untuk membantu mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik 

tinggal kelas SS?

Pemberian pembelajaran remedial, 

pembelajaran remedial dilakukan 

setiap standar kompetensi selesai 

diajarkan dengan menggunakan 

pendekatan individual



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU SEJARAH 

KEBUDAYAAN ISLAM

A. Biodata Informan

1. Nama :  KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I

2. Umur :  27 Tahun

3. Jabatan :  Guru Sejarah Kebudayaan Islam

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal 

Kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

C. Daftar Pertanyaan 

Peserta didik tinggal kelas SS

1. Permasalahan apa yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas SS pada 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

2. Bagaimana pencapaian nilai yang mampu diperoleh oleh SS pada 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

3. Apakah SS selalu mendapatkan nilai yang rendah pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?



4. Apa faktor penyebab kesulitan belajar pesera didik SS pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?

5. Bagaimana metode anda dalam mengatasi kesulitan belajar Sejarah 

Kebudayaan SS?

Peserta didik tinggal kelas H

1. Masalah – masalah belajar apa yang dialami oleh peserta didik tinggal 

kelas H pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

2. Apa penyebab masalah belajar yang dialami oleh peserta didik H pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

3. Bagaimana metode anda dalam mengatasi kesulitan belajar Sejarah 

Kebudayaan H?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Guru Sejarah Kebudayaan Islam

Nama Informan : KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019

Peserta didik SS
No. Pertanyaan Komentar

Daya ingat yang lemah, SS sering 

lupa, sering bilang nda kutau i 

ketika disuruh untuk menyebutkan 

nama-nama tokoh Islam, sejarah 

terjadinya suatu peristiwa, tanggal 

dan tahun terjadinya peristiwa, 

sebab ini kan pelajaran sejarah 

pelajaran bercerita sehingga peserta 

didik itu dituntut untuk 

menghafalkan peristiwa – peristiwa 

yang terjadi dalam sejarah.

1.

Permasalahan apa yang dialami 

oleh peserta didik tinggal kelas SS 

pada pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam?

SS itu sering sekali tidak 

mengerjakan tugas baik tugas yang 

saya berikan di dalam kelas terlebih 

– lebih lagi tugas rumah, SS 

memang tidak memiliki perhatian 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya 

misalnya saya kasi tugas berkisah 

dengan memilih salah satu kisah 



perang yang terjadi di masa dakwah 

Rasulullah di Mekkah, tidak nakerja 

itu. Kalau tidak kerja tugas mi dia 

akan menghindari kelas, kalau 

ditanya kenapa tidak mengikuti 

kelas biasa beralasan kurang sehat 

atau sakit tapi menurut teman-

temannya SS tidak mengikuti kelas 

karena tidak menyelesaikan tugas 

dan takut dimarahi.

2.

Bagaimana pencapaian nilai yang 

mampu diperoleh oleh SS pada 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam?

Nilai sangat rendah, SS ini tidak 

pernah mampu mencapai nilai 

ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan. 

3.

Apakah SS selalu mendapatkan 

nilai yang rendah pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam?

SS di setiap ujiannya baik itu ujian 

harian maupun ulangan semester 

tidak pernah mencapai nilai standar, 

rendah terus nilainya pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam. Peserta didik SS ini selalu 

mengalami kesulitan mencapai nilai 

standar.



4.

Apa faktor penyebab kesulitan 

belajar pesera didik SS pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam?

Peserta didik SS memang memiliki 

kemampuan belajar yang rendah hal 

tersebut terlihat dari cara belajarnya 

di kelas yang tidak memiliki 

perhatian pada pembelajaran, tidak 

termotivasi untuk mengetahui apa 

yang disampaikan, dalam proses 

pembelajaran kalau diberi 

pertanyaan tidak bisa menjawab, 

kalau ulangan baik itu ulangan 

harian atau ulangan semester asal 

jawab saja biasa juga tidak ada 

jawaban. Padahal pelajaran Sejarah 

bukan pelajaran yang susah untuk 

dipahami yang penting mau 

membaca dan membaca

5.

Bagaimana metode anda dalam 

mengatasi kesulitan belajar 

Sejarah Kebudayaan SS?

Memberikan pembelajaran remedial 

secara individual, menggunakan 

metode pembelajaran bervariasi 

serta selingan humoris dalam 

menyampaikan materi.



Peserta didik H
No. Pertanyaan Komentar

1.

Masalah – masalah belajar apa 

yang dialami oleh peserta didik 

tinggal kelas H pada pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?

Pencapaian nilai yang rendah, 

Peserta didik H ini mendapat nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

bukan karena kemampuannya di 

bawah rata – rata, H sebenarnya 

memiliki kemampuan yang lebih 

tapi H kurang sekali perhatiaannya 

terhadap sekolah, tugas – tugas yang 

diberikan tidak dikerja, kehadiran 

kurang dalam pembelajaran.

2. 

Apa penyebab masalah belajar 

yang dialami oleh peserta didik H 

pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam?

Tidak adanya minat untuk belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam. Minat 

seseorang jika akan melakukan 

sesuatu sangatlah penting. 

Begitupula dengan belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam ataupun 

pelajaran yang lain, memang harus 

ada minat dan kemauan yang besar 

untuk belajar, tetapi jika tidak ada 

minat maka belajar sampai berkali-

kalipun maka tidak akan bisa 

mengerti. 



3.

Bagaimana metode anda dalam 

mengatasi kesulitan belajar 

Sejarah Kebudayaan H?

Memberikan pembelajaran remedial 

tutor sebaya, menggunakan metode 

pembelajaran bervariasi serta 

selingan humoris dalam 

menyampaikan materi.



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WALI KELAS SS

A. Biodata Informan

1. Nama :  KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I

2. Umur :  27 Tahun

3. Jabatan :  Wali Kelas

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang 

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal 

Kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang

C. Daftar Pertanyaan

1. Mengapa peserta didik SS ditetapkan tidak naik kelas?

2. Kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas SS?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Wali Kelas SS

Nama Informan : KM. Kasyifah Ilyas, S.Pd.I
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.

Mengapa peserta didik SS 

ditetapkan tidak naik kelas?

Karena banyak mata pelajaran yang 

tidak tercapai nilai ketuntasan 

minimalnya, lebih dari 10 mata 

pelajaran dan kehadirannya kurang 

dari 75%

2.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

oleh peserta didik tinggal kelas 

SS?

Peserta didik SS ini mengalami 

kesulitan dalam memahami 

pelajaran, banyak guru mata 

pelajaran yang keluhkan hal yang 

sama. Kalau guru – guru kumpul 

saat jam istirahat biasa saling cerita 

tentang SS, ada yang bilang kalau 

SS itu memang lamban dalam 

memahami pelajaran, ada juga yang 

bilang SS sulit memahami pelajaran



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WALI KELAS H

A. Biodata Informan

1. Nama :  Dra. Hj. Rosdianah HS

2. Umur :  59 Tahun

3. Jabatan :  Wali Kelas

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Tinggal Kelas 

C. Daftar Pertanyaan

1. Mengapa peserta didik SS ditetapkan tidak naik kelas?

2. Kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik tinggal kelas SS?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Wali Kelas H

Nama Informan : Dra. Hj. Rosdianah
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.

Mengapa peserta didik H 

ditetapkan tidak naik kelas?

Karena banyak mata pelajaran yang 

tidak tercapai nilai ketuntasan 

minimalnya, lebih dari 10 mata 

pelajaran dan kehadirannya kurang 

dari 75%

2.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

oleh peserta didik tinggal kelas H?

Peserta didik H ini tidak memiliki 

minat belajar pada pelajaran agama 

apalagi pelajaran yang berbahasa 

arab, peserta didik H memang tidak 

memiliki dasar bahasa arab seperti 

teman – temannya yang berasal dari 

madrasah tsanawiyah. Karena tidak 

ada minat belajar sehingga peserta 

didik H tidak termotivasi dan tidak 

memperhatikan pelajaran saat 

mengikuti pembelajaran.



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK SS

A. Biodata Informan

1. Nama :  SS

2. Umur :  17 Tahun

3. Jabatan :  Peserta Didik

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Kabupaten Wajo dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas 

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda suka belajar di MA As’adiyah Putri Sengkang?

2. Apakah kamu menyukai pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

3. Pelajaran apa yang paling anda suka di MA As’adiyah Putri Sengkang?

4. Selama belajar di MA As’adiyah Putri Sengkang, apakah anda mengalami 

kesulitan dalam belajar?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Peserta Didik SS

Nama Informan : Salmah Syahfitri
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.
Apakah kamu senang belajar di 
MA As’adiyah Putri?

Senang belajar di MA As’adiyah 
Putri

2.

Apakah kamu menyukai pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?

suka belajar sejarah, senang dengar 
guru bercerita di kelas tapi kalau 
diminta cerita kembali tidak bisa 
mengingat urutan kisahnya. Apalagi 
kalau ditanya tanggal dengan tahun 
kejadiaan suatu peristiwa

3.

Pelajaran apa yang paling anda 

suka di MA As’adiyah Putri 

Sengkang?

Menyukai semua pelajaran

4.

Selama belajar di MA As’adiyah 

Putri Sengkang, apakah anda 

mengalami kesulitan dalam 

belajar?

Sulit memahami pelajaran apalagi 
yang berbahasa arab



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK H

A. Biodata Informan

1. Nama :  Herana 

2. Umur :  17 Tahun

3. Jabatan :  Peserta Didik

4. Lokasi :  MA As’adiyah Putri Sengkang

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Tinggal Kelas

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda suka belajar di MA As’adiyah Putri Sengkang?

2. Apakah kamu menyukai pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

3. Pelajaran apa yang paling anda suka di MA As’adiyah Putri Sengkang?

4. Selama belajar di MA As’adiyah Putri Sengkang, apakah anda mengalami 

kesulitan dalam belajar?

5. Apa kesulitan yang kamu alami ketika belajar Sejarah Kebudayaan Islam?

6. Apa anda suka cara mengajar guru Sejarah Kebudayaan Islam?

7. Bagaimana guru Sejarah Kebudayaan Islam membimbing anda ketika 

anda mengalami kesulitan belajar?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan Peserta Didik H

Nama Informan : Herana
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.
Apakah anda suka belajar di MA 

As’adiyah Putri Sengkang?

Awalnya tidak suka tapi sudah 

mulai nyaman belajar di MA 

As’adiyah Putri Sengkang

2.

Apakah kamu menyukai pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?

Tidak senang dengan pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, 

materinya itu terlalu banyak sekali, 

malas membacanya, kemudian guru 

banyak bercerita

3.

Pelajaran apa yang paling anda 

suka di MA As’adiyah Putri 

Sengkang?

Menyukai pelajaran umum seperti 

matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alama

4.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

saat mengikuti pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam?

Susah konsentrasi saat belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam, ketika 

guru bercerita mudah merasa bosan 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA/WALI SS

A. Biodata Informan

1. Nama :  Hj Juneda

2. Umur :  57 Tahun

3. Jabatan :  Wiraswasta

4. Lokasi :  Wajo

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Tinggal Kelas

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Ibu mengetahui kalau SS memiliki kesulitan belajar?

2. Kesulitan belajar apa yang dialami oleh SS?

3. Apakah SS mengalami gangguan kesehatan?

4. Siapa yang membesarkan dan mendidik SS?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan wali SS

Nama Informan : Hj Juneda
Hari Tanggal : Sabtu, 30 November 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.
Apakah Ibu mengetahui kalau SS 

memiliki kesulitan belajar?

Mengetahui SS memilki masalah 

dengan belajarnya

2.

Kesulitan belajar apa yang dialami 

oleh SS?

lemah dalam belajarnya, anaknya 

kurang paham, SS tidak bisa dipaksa 

untuk belajar.

3.

Apakah SS mengalami gangguan 

kesehatan?

SS memang sering sakit, banyak 

yang dikeluhkan sering sakit kepala, 

pusing, tulang – tulang badanya juga 

biasa dikeluhkan sakit tapi walau 

sering sakit masa pertumbuhannya 

tidak terganggu, seperti kemampuan 

merangkak, berjalan, bicara tidak 

terlambat, sama anak – anak yang 

lainnya walau dia anak yang sering 

sakit – sakitan

4.

Siapa yang membesarkan dan 

mendidik SS?

SS dibesarkan dan diasuh oleh 

seorang nenek. Orang tua SS 

merantau di papua, SS lahir disana. 

Setelah ada adeknya, SS usia lima 

tahun itu tinggal dengan nenek. 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA H

A. Biodata Informan

1. Nama :  Nur Alang

2. Umur :  49 Tahun 

3. Jabatan :  IRT

4. Lokasi :  Wajo

B. Biodata Peneliti

1. Nama :  Hasmah

2. NIM :  80200217029

3. Konsentrasi :  Pendidikan Agama Islam

4. Judul Tesis : Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang

5. Sejarah Kebudayaan Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Tinggal Kelas di 

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Ibu mengetahui kalau H memiliki kesulitan belajar?

2. Apakah ibu mengetahui pelajaran apa yang diminati oleh H?

3. Bagaimana belajar H jika berada di rumah?

4. Apakah H mengalami gangguan kesehatan?

5. Apakah sekolah pernah menyampaikan kalau H mengalami kesulitan 

belajar di sekolah?



Hasil Transkripsi Wawancara dengan orang tua H

Nama Informan : Nur Alang
Hari Tanggal : Minggu, 08 Desemer 2019
No. Pertanyaan Komentar

1.
Apakah Ibu mengetahui kalau H 

memiliki kesulitan belajar?

Tidak mengatahui kesulitan belajar 

peserta didik H

2.

Apakah ibu mengetahui pelajaran 

apa yang diminati oleh H?

orang tua H tidak mengetahui minat 

belajar anaknya. Peserta didik H 

diharuskan oleh kedua orang tuanya 

untuk melanjutkan pendidikan di 

madrasah serta mengambil jurusan 

agama jika bukan di madrasah 

peserta didik H tidak diizinkan 

bersekolah

3.

Apakah H mengalami gangguan 

kesehatan?
Tidak mengalamai gangguan 
kesehatan





















 

FOTO – FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Gedung Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Setelah Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Skg 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang Urusan Kurikulum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Wakil Kelas X MAK 4 MA As’adiyah Putri Skg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Wawancara dengan Wali Kelas X MAK 3 MA As’adiyah Putri Sengkang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Peserta Didik SS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Wawancara dengan Peserta Didik H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan Guru SKI Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Skg 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Wawancara dengan Orang Tua Peserta Didik H 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Hasmah lahir di Tawau pada tanggal 22 Mei 1986. Penulis 

merupakan anak kedua dari pasangan Ayah Tahang dan Ibu Hj. 

Gusnu. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tingkat 

sekolah dasar tepatnya pada tahun 1993 di SD 12/79 Pattiro di 

Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun yang 

sama, penulis melanjutkan pendidikan formal tingkat menengah pertama di Madrasah 

Tsanawiyah As’adiyah Sengkang dan lulus pada tahun 2002. Pendidikan tingkat 

menengah atas, penulis tempuh di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang pada 

tahun 2006. Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 

yang ada di daerah Kabupaten Wajo yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam As’adiyah 

dengan mengambil jurusan Tarbiyah program studi Pendidikan Agama Islam dan 

lulus pada tahun 2012.  

 Akhirnya, usaha dan kerja keras serta doa kepada Allah swt., dengan 

kehendak-Nya, penulis mampu melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar 

dan telah menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang 

berjudul “Metode Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Tinggal Kelas”. 


