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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Tranliterasi Arab-Latin    

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut.  

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا        

 

alif 

 

tidak 
dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ba b Be       ب

 ta t Te ت

 es (dengan titik di atas) ̇   ̇  ث

 jim j Je ج

 ḥa ح
ḥ 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 zet (dengan titik di atas) ̇    ̇  ذ

 ra r Er ر

 zai z zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ص
ṣ 

es (dengan titik di 
bawah) 

 ḍa ض
ḍ 

de (dengan titik di 
bawah) 

 ṭa ط
ṭ 

te (dengan titik di 
bawah) 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 ḍammah U u ا َ

  Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasi berupa gambar huruf, yaitu:  

 ẓa ظ
ẓ 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ـه

 hamzah ‟ apostrof ء

 ya y ye ى
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i يَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u وَ 

 Contoh:  

يْفَ    kaifa : ك 

 haul : ه ىْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ ي...  Fathah dan alif atau ya’ Ā a dan garis di atas ... ا|َ

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh 

اتَ   mata : م 

م ً  rama : ر 

 qila : ق يْمَْ

ىْتَ    yamutu : ي م 

4. Tā’ marbūṫah 

Tranliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṫah yang hidup. 

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

dengan huruf “t”. ta‟ marbutah yang mati (tidak berharkat) dilambangkan dengan 

“h”. 
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 Contoh  

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

ه ة  انْف اَض  َيْى ةَ  د   al-madinah al-fadilah : ا نْم 

ة  كْم   al-hikmah :  ا نْح 

5. Syaddah (Tasyid) 

Tanda Syaddah atau tasyid dalam bahasa Arab, dalam tranliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut.  

Contoh: 

بَّى ا  rabbana :ر 

يْى ا  najjainah :و جَّ

Jika huruf َي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī)ى يََّ)َ)

Contoh: 

َ ه يٌّ  Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ : ع 

َ َب يٌّ ر   Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :ع 

6. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasaikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang lansung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya.  

Contoh:  

ف ة َ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْب لا دَ 
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7. Hamzah  

Dinyatakan di dan pada daftar tabel transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, bila hamzah terletak di tengah dan akhir 

kata. bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif.  

 Contoh:  

1. Hamzah di awal  

رْتَ   umirtu :    أ م 

2. Hamzah tengah  

وْنَ         ta’ muruna :  ت أمْ ر 

3. Hamzah akhir  

يْءَ         syai’un :     ش 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisaannya dengna huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa 

terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.  

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 
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9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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

berkedudukan sebagai muddaf ilahi (frasa nominal, ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah).  

Contoh:  

َ َالََّّ يْه   Dinullah د 

  billah انَّههبَ  

Adapun ta‟marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

ditransliterasikan dengan huruf (t).  

Contoh:  

ة َ حْم  َََه مَْف يَْر  الََّّ  : Hum fi rahmatillah  

10. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

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

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

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

awal dari kata sandang.  

Contoh: Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran Wa ma Muhammad 

illah rasul  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta’ālā 

saw  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

 a.s.  = alaihi al-salam 

 H   = Hijriah 
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 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 Ali ,,Imran/3:4  

HR  = Hadist Riwayat   
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ABSTRAK 

Nama        : Mega Sulastri 

Nim        : 20800117062 

Jurusan   : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas    : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul         : Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar  

Skripsi ini membahas mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh 

mahasiwa pada Pembelajaran IPS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) 

mendeskripsikan bentuk kesulitan belajar pembelajaran IPS mahasiswa Prodi 

PGMI, 2) dan mendeskripsikan faktor penghambat belajar pembelajaran IPS 

mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian 

yang digunakan ialah pedagogik dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini 

adalah mahasiswa PGMI 3 dan 4 angkatan 2017. Selanjutnya instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, rekaman dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kesulitan belajar mahasiswa 

yaitu pemahaman atau ranah kognitif mahasiswa mengenai pembelajaran IPS, lebih 

disebabkan karena mahasiswa kurang mengulangi pembelajaran sehingga kurang 

untuk menguasai pembelajaran dan akibatnya hanya beberapa materi yang 

dipahami oleh mahasiswa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

ialah (1) kurangnya minat terhadap pembelajaran IPS, dikarenakan pada saat 

SMA/MA mahasiswa banyak mengambil jurusan IPA dibanding IPS (2) 

Konsentrasi yang kurang karena pembelajaran dilakukan pada siang hari (3) dan 

kurangnya pengulangan materi pelajaran oleh mahasiswa terhadap pembelajaran 

IPS.   

Implikasi penelitian 1) bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa Prodi PGMI 

sebaiknya meningkatkan motivasi untuk giat belajar dan memperhatikan 

pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, 2) bagi jurusan atau dosen, untuk 

mengatasi bentuk dan faktor kesulitan belajar mahasiswa yaitu agar dapat 

memfaslitasi atau melengkapi kebutuhan mahasiswa dalam mengimplementasikan 

pada saat proses perkuliahan 3) bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat 

dijadikaan sebagai bahan untuk dikaji sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

perbandingan untuk peneitian yang selanjutnya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Belajar merupakan suatu proses atau kegiatan yang berkaitan dengan 

pencarian ilmu. Pentingnya menuntut ilmu sangat ditekankan dalam islam. Dalam 

hal ini, alquran dan hadis Rasulullah saw., mengajak kaum muslimin untuk mencari 

dan memperoleh ilmu dan kearifan, serta menepatkan orang-orang yang 

berpengetahuan pada derajat yang paling tinggi.
1
  

  Ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik 

persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragam maupun persoalan yang 

berhubungan dengan kehidupan duniawi. Ilmu diibaratkan dengan cahaya, karena 

ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi 

orang yang ada dalam kegelapan. 

  Orang yang mempunyai ilmu mendapat kehormatan di sisi Allah dan Rasul-

Nya. Banyak ayat al-Qur’an yang mengarah agar umatnya mau menuntut ilmu, 

seperti yang terdapat dalam QS. al-Mujadillah /58: 11 

                        

                          

           

Terjemahnya: 

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

2
 

                                                             

1
Pupu Saeful Rahmat, Psikologi Pendidikan (Cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.51.  

2
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Miraj 

Khanzanah Ilmu, 2011), h. 273 
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  Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) No. 20 tahun 

2003, Bab II Pasal 3,  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, beriman, cukup mandiri, dan menjadi warga Negara  
yang demokratis serta bertanggung jawab.

3
 

  Pendidikan dalam arti luas, mencakup seluruh proses hidup dan segenap 

bentuk interaksi individu dalam lingkungan. Sedangkan pendidikan dalam arti 

terbatas dapat merupakan salah satu proses interaksi belajar-mengajar dalam bentuk 

formal yang dikenal sebagai pengajaran (pembelajaran).
4
 

  Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilan. Proses pendidikan selalu terjadi 

perubahan tingkah laku, bukan saja perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi 

lebih dari itu, perubahan yang diharapkan meliputi seluruh aspek-aspek pendidikan 

seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 Masalah belajar pada umumnya yang menjadi persoalan ialah bertitik tolak 

dari hasil belajar. Apabila hasil belajar baik, maka pada umumnya tidak akan 

menimbulkan masalah. Tetapi sebaliknya apabila hasil belajar tidak memuaskan 

persoalan akan segera timbul. Karena itu dalam belajar, pada umumnya orang akan 

melihat terlebih dahulu atau sebagai titik tolaknya adalah hasil belajar. Setelah hasil 

belajar, orang akan melihat bagaimana prosesnya dan kemudian bagaimana 

masukannya.
5
 

                                                             

3
Sistem Pendidikan Nasional “Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003”  (Cet I; Bandung: 

Fokus Media), h. 7.  

             
4
Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat sistem Pengajaran Modul 

(Cet, IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 22-23. 

             
5
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Cet. I; Yogyakarta: Andi. 1989), h. 170. 
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 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku individu. Sukmadinata menyatakan 

bahwa sebagian besar perkembangan individu berlansung melalui kegiatan belajar.
6
 

 Belajar merupakan suatu proses kegiatan pendidikan, karena dengan belajar 

tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu kegiatan belajar sangat penting 

karena berhasilnya tidaknya seseorang untuk menempuh pendidikan sangat 

ditentukan oleh baik tidaknya kegiatan belajarnya. Melalui proses belajar seseorang 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya maupun yang ada pada 

lingkungannya guna meningkatkan taraf hidupnya.    

  Setiap mahasiswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang unrtuk 

mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari 

tampak jelas bahwa mahasiswa masih memiliki perbedaan dalam hal kemampuan 

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

belajar yang terkadang sangat mencolok antara mahasiswa satu dengan mahasiswa 

yang lainnya. Perbedaan tersebut mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa.
7
 

  Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam dalam mepelajari ilmu-

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

belajar ataupun karena adanya hambatan yang menyebabkan mahasiswa terhambat 

dalam belajar, sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran.  

  Masalah tersebut sering terjadi di kalangan mahasiswa, banyak kriteria 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah belajarnya, di mana ada sebagian 

mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan ada pula yang 

bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini juga terjadi dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) oleh karena itu memahami kesulitan belajar dalam 

                                                             

6
Pupu Saeful Rahmat, Psikologi Pendidikan. h, 44-45.  

7
Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 229.  
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pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat penting untuk memperbaiki proses 

belajar.   

  Pusat kurikulum menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang 

bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan 

konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. 

Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dapat 

ditangkap oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi 

pembelajaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa  IPS adalah bahan kajian terpadu 

yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, 

Antropologi, dan Ekonomi.
8
  

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karyati dengan judul 

Identifikasi Kesulitan Belajar bagi Mahasiswa pada Prodi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan PGRI Blitar, sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini 

yaitu kesuliatan belajarmahasiswa PPKn dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal terdapat dalam diri siswa itu sendiri yaitu: kebiasaan 

belajar seperti kurang rajin dalam belajar, kurang rajin dalam mengikuti 

perkuliahan dan kurang rajin dalam menulis karya ilmiah, motivasi beprestasi, 

sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal seperti 

kurangnya fasilitas belajar seperti ruang belajar yang tidak nyaman, lingkungan 

belajar yang tidak kondusif dan terbatasnya sumber belajar.
9
 

                                                             

8
Wahid Murini, Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Standar Proses 

Pembelajaran IPS di Sekolah/Madrasah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 16.  

9
Karyati, “Identifikasi Kesulitan Belajar bagi Mahasiswa pada Prodi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, vol 16 no. 1 (2014) . 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/6761/4841. (Diakses 21 September 2021)  

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/6761/4841
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  Adapaun wawancara singkat peneliti dengan beberapa mahasiswa yaitu 

terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar IPS dengan kurangnya 

pemahaman dalam lingkup Pembelajaran IPS, alasannya dikarenakan dalam 

pembelajaran tersebut materinya cukup banyak, sehingga hanya sebagaian materi 

yang bisa dipahami.  

  Kenyataan ini menunjukan bahwa ada masalah yang dihadapi oleh 

mahasiswa dalam belajarnya. Setiap mahasiswa pernah mengalami kesulitan belajar 

meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Keadaan seperti di atas sering dialami 

oleh lembaga pendidikan di berbagai jenjang. Kondisi yang sama juga dialami oleh 

mahasiswa PGMI 3/4 Angkatan 2017 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. Terlihat masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan 

belajar. Untuk itu harus ada penanganan terhadap kesulitan, yakni dengan 

menganalisis kesulitan belajar yang dialami mahasiswa.  

  Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

 Karena adanya keterbatasan peneliti, baik tenaga, waktu dan dana serta agar 

hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian 

terhadap keseluruhan hal yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang dikaji pada penelitian ini difokuskan pada kesulitan belajar pembelajaran ips 

mahasiswa prodi pgmi pada kelas 3 dan 4 angkatan 2017. Adapun fokus penelitian 

dan deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu:  
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Tabel 1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Kesulitan belajar pembelajaran 

ips mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah kelas 3 dan 4 

angkatan 2017.   

a. Bentuk kesulitan belajar 

pembelajaran ips mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah.  

b. Faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar pembelajaran ips 

mahasiswa Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian dapat dinyatakan dalam 

bentuk rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar Pembelajaran IPS Prodi PGMI Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar Pembelajaran IPS 

mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar?  

C. Kajian Pustaka  

 Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang dijadikan peneliti 

sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah ada sebelumnya. 

Setelah melakukan penelusuran dan menganalisis pada berbagai sumber referensi 
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yang yang relevan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang hampir 

semakna dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail dengan judul “Diagnosisis 

Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah”.
10

 Tujuan 

penelitian ini yaitu 1) Mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami 

kesulitan belajar; 2) Melokalisasikan kesulitan belajar; 3) Menentukan 

faktor penyebab kesulitan belajar; 4) Memperkirakan alternatif bantuan; 5) 

Menetapkan kemungkinan cara mengatasinya; dan 6) Tindak lanjut. 

Diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan nontes. Teknik 

yang dapat dilakukan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain: 

tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat keterampilan), tes 

diagnostik, wawancara dan pengamatan. Adapun faktor yang 

melatarbelakangi kesulitan belajar siswa yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat 

motivasi, kondisi dan keadaan fisik. Faktor eksternal meliputi kondisi sosal 

siswa seperti linkungan, ekonomi keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar.  

2.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rieke Alyusfitri dan Yusri Wahyuni 

dengan judul “Analisis Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa PGSD Pada 

Mata Kuliah Konsep Dasar Matematika II”.
11

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesulitan belajar mahasiswa PGSD pada Mata Kuliah 

Konsep Dasar Matematika II yang dilihat dari letak, jenis dan faktor 

penyebab kesulitan belajar mahasiswa. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu a) letak kesulitan 

                                                             

10
Ismail, “Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah” Jurnal 

Edukasi 2, no.1 (Januari 2016): h. 30-42.  

11
Rieke Alyusfitri dan Yusri Wahyuni, “Analisis Diagnostik Kesulitan Belajar Mahasiswa 

PGSD pada Mata Kuliah Konsep Dsar Matematika II”, Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, 

no 2 (2017): h. 145-152.  
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belajar mahasiswa dalam mempelajarai materi pada mata kuliah konsep 

dasar matematika II dapat dilihat dari ketercapaiaan indikator. b) faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa adalah (1) kurangnya 

intelekttual mahasiswa (2) kurangnya disiplin mahasiswa dalam mengikut 

perkuliahan (3) rendahnya minat mahasiswa untuk membaca buku statistik 

(4) rendahnya motivas mahasiswa untuk mencari tahu cara pengelolaan data 

yang benar (5) dan latarpendidikan mahasiswa di tingkat SLTA yang pada 

umumnya bukan berasal dari SMA dengan Basic Sains (IPA), sehingga 

pada saat kuliah statistk mahasiswa cenderung malas.  

3. Hasil penelitian oleh Diah Nugraheni dengan judul “Analisis Kesulitan 

Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Mekanika”.
12

 Penelitian ini bertujuan 

ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap sebagai 

kesulitan belajar pada materi Mekanika. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mendeskripsikn jenis-jenis 

kesulitan belajar mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan mekanika. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester tiga, 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. Letak kesulitan belajar mahasiswa 

dilihat berdasarkan kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan tes 

diagnostik. Hasil analisis menunjukan bahwa kesulitan belajar dalam 

mempelajari mekanika terletak pada kemampuan matematis dasar yaitu 

diferensial dan integral. Dengan demikian, pengjar perlu mengembangkan 

strategi pembelajaran sehingga kemampuan berpikir mahasiswa dalam 

memecahkan masalah semakin meningkat. 

                                                             

12
Diah Nugraheni, “Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Mekanika”, 

Jurnal Pendidikan Sains & Matematika 5, no. 1 (2017):h. 23.  
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4. Mela Wahyu Winanda, dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar pada mata pelajaran Ekonomi kelas 

X IIS di SMAN 1 Trenggalek”
13

 penelitian ini bertujuan untuk mwngwtahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dan untuk 

mengetahui faktor dominan yang berpengaaruh terhadap kesulitan belajar 

siswa. Pada penelitian ini menggunakan analisis faktor dalam menganalisis 

data. Adapun variabel yang akan diteliti yaitu: kondisi fisik, minat, 

intelegensi, motivasi, kebiasaan belajar, kurikulum, sarana, guru, waktu, 

suasana rumah, ekonomi kelurga, kegiatan siswa, dan teman bergaul. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Hasil penelitian yang 

dilakukan yaitu dari ke 13 faktor awal mengenai kesulitan belajar siswa 

yang direduksi menggunakan analisis faktor dihasilkan 4 analisis faktor inti 

yaitu faktor kegiatan siswa, faktor waktu, faktor ekonomi keluarga dan 

faktor kondisi fisik.   

5. Penelitian serupa, Ulfiani Rahman, dan kawan-kawan yang meneliti 

“Kesulitan Belajar (Kasus pada Peserta Didik MI Madani Paopao Gowa)”, 

menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar antara 

lain minat, sikap belajar, konsentrasi belajar, motivasi belajar, dan 

mengelolah bahan ajar sebagai faktor internal, selain orang tua, suasana 

rumah, ekonomi keluarga dan lingkungan sosial sebagai faktor eksternal 

yang dapat diatasi dengan menggunakan diagram dan menggambarkan 

konsep matematika serta menggunakan kertas grafik dan latihan berulang-

ulang.
14

 

                                                             

13
Mela Wahyu Winanda, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

pada mata pelajaran Ekonomi kelas X IIS di SMAN 1 Trenggalek”, 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16310. (7 Oktober 2021).  

 
14

Ulfiani Rahman, dkk, “Kesulitan Belajar (Kasus pada Peserta Didik MI Madani Pao-pao 

Gowa)” Auladuna I, no 2 (2014), h. 288.  

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16310
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6. Penelitian serupa dilakukan oleh Afnibar dkk. dengan judul “Analisis 

Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam Kuliah Online (Studi pada Mahasiswa 

Bimbingan Konseling Islam UIN Imam Bonjol Padang)”. Hasil penelitian 

ini mengemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa menyampaikan tidak 

mengerti apa yang dijelaskan dosen, terbatasnya sumber belajar (seperti: 

buku-buku yang tidak tersedia), sulit berdiskusi dengan teman karena teman 

banyak yang tidak paham juga, tidak ada parktiknya untuk perkuliahan yang 

seharusnya praktik, waktu yang terbatas diberi dosen  untuk menyelesaikan 

tugas, banyak gangguan baik dari lingkungan belajar yang tidak kondusif 

maupun tugas lain yang diberikan orang tua.
15

 

 Berdasarkan kajian yang penulis dapatkan di atas, penulis menganggap 

bahwa penelitian ini merupakan hal perlu dilakukan karena penelitian ini berbeda 

dengan aspek-aspek yang diteliti sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada 

Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada tempat meneliti dan pendekatan yang 

digunakan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pedagogik dan sosiologis 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:  

                                                             

15
Afnibar dkk. “Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam Kuliah Online (Studi pada 

Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN Imam Bonjol Padang)” Al-Irsyad Jurnal Bimbingan 

Konseling, Vol. 11 no. 2 (2020), h. 187. 
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a. Kesulitan belajar pembelajaran ips mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

b. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pembelajaran ips mahasiswa 

Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makasar.  

2. Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari:  (1) Kegunaan secara teoretis; 

dan (2) Kegunaan secara praktis, dengan uraiaan sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, khususnya mengenai kesulitan 

belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Alauddin 

Makassar.  

b. Kegunaan Praktis  

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kesulitan Belajar  

1. Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, dengan belajar manusia 

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang berguna bagi 

dirinya sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Slameto, Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
16

   

 Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang 

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

responnya menurut.
17

 

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

individu dalam kebiasaan pengetahuan dan sikap. Dalam definisi ini seseorang 

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

menguasai ilmu pengetahuan. Belajar merupakan suatu proses di mana guru 

melihat apa yang terjadi selama siswa mengalami atau menjalani pengalaman 

edukatif untuk mencapai suatu tujuan yakni dengan memperhatikan pola 

perubahan.
18

 

 Sedangkan menurut Cronbach dalam kutipan Sumadi Suryaberata 

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

experience” Jadi, belajar yang sebaiknya adalah dengan memahami dan dalam 

                                                             

16
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 20. 

17
Dimyati.Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 9.   

18
Roestiyah N. K, Didaktik dan Metodik (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.17.  
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mengalami itu si pelajar menggunakan pancindranya.
19

 Dengan kata lain seorang 

pelajar tidak sekedar dia mengetahui akan tetapi dia juga harus mampu 

mengaplikasikannya. Belajar adalah proses keingintahuan demi perubahan.
20

 

 Dari beberapa definisi belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses kegingintahuan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan 

(kognitif), bukan hanya dari aspek kognitif melainkan juga adanya perubahan yaitu 

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

 Hampir semua pengetahuan sikap, sikap, keterampilan, prilaku manusia 

dibentuk, diubah dan berkembang melalui belajar. Kegiatan belajar dapat 

berlansung di mana dan kapan saja, di rumah, di sekolah, di pasar, di toko, di 

masyarakat luas, pagi, sore, dan malam. Karena itu tidaklah heran bahwa belajar 

merupakan masalah bagi setiap manusia.  

 Menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang ada 

pada manusia yang terdiri atas mengamat , menanggap, mengingat, mengkhayal, 

merasakan,, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka 

daya-daya tersebut akan berkembang. Berangkat dari salah satu hukum belajarnya, 

“law of exercise”, Thorndike, mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengamatan-

pengamatan itu memperbesar peluang timbulnya respon benar.
21

   

 Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang menimbulkan 

terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. 

Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor, 

adapun faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan:  

                                                             

19
Sumadi Suryaberata, Psikologi Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 231.  

20
Willis Dahar , Teori Belajar dan Pembelajaran (Cet. I; Bandung: Erlangga, 2011), h. 2.  

21
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan Jakarta: 

Prenadamedi Group, 2018). h. 96.  
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a. Faktor yang pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor individual. 

Faktor yang termasuk kematangan/pertumbuhan kecerdasa latihan, motivasi 

dan faktor pribadi.   

b. Faktor yang ada di luar individual yang disebut sosial. Faktor yang termasuk 

sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumha tangga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam mengajar, lingkungan, dan 

kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.
22

 

 Proses belajar terjadi karena ada interaksi antara individu dengan 

lingkungan, sebagaimana Surya mengatakan: Bbelajar merupakan proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan prilaku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya
23

 

2. Unsur Belajar  

 Unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi indikator 

keberlansungan peoses belajar. Cronbach sebagai penganut aliran behaviorisme 

menyatakan dalam Sukmadinata adanya tujuh unsur utama dalam proses belajar, 

yang meliputi: 

1) Tujuan. Belajar dimulai karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini 

muncul karena adanya sesuatu kebutuhan. Perbuatan atau pengalaman 

belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan yang jelas dan bermakna 

bagi individu.  

2) Kesiapan. Agar mamapu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik.  

3) Situasi. Kegiatan belajar berlansung dalam situasi belajar. Adapun yang 

dimaksud dengan situasi belajar ini adalah tempat, lingkungan sekitar, alat 

                                                             

22
Sudirman Sommeng, Psikologi Umum dan Perkembangan (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 85.  

23
Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011. h. 91.  
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dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, pegawai, adinistrasi, dan 

seluruh warga sekolah lain.  

4) Interprestasi. Di sini anak melakukan interprestasi yaitu melihat hunumgna 

di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari 

hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan 

pencapaiaan tujuan.  

5) Respon. Berlandaskan hasil interprestasi tentang kemungkinannya mencapai 

tujuan belajar, maka anak membuat respon. Respon ini dapat berupa usaha 

yang terencana dan sistematis, baik juga berupa usaha coba-coba.  

6) Konsekuensi. Berupa hsil, dapat hasil positif (keberhasilan) maupun hasil 

negative (kegagalan) sebagai konsekuensi respon yang dipilih siswa.  

7) Reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat, 

motivasi, memperkecil, usaha-usaha belajar selanjutnya.  

Sementara itu para konstruktivis memaknai unsur-unsur belajar sebagai 

berikut:  

a. Tujuan belajar.  

Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar 

dari apa yang mereka lihat dengar, rasakan dan alami.  

b. Proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlansung terus 

menerus, setiap kali berhadapan dengan fenomena atau pengalaman baru 

diadakan konstruksi baik secara kuat atau lemah. Proses belajar yang 

sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan (disonansi 

kognitif) yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi tidak 

keseimbangan adalah situasi yang baik untuk memacu belajar.  

c. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi 

dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung 
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kepada apa yang telah diketahui pembelajar; konsep-konsep, tujuan dan 

motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari.
24

 

 Tujuan belajar di perguruan tinggi diharapkan agar terjadi perubahan diri ke 

arah yang lebih baik. Oleh karena itu belajar pada hakikatnya adalah proses mental 

untuk mengembangkan fungsi-fungsi psikologis yang dipresentasikan dalam bentuk 

perubahan. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap. Dengan demikian menurut Winkel., 

terjadinya perubahan tersebut menandakan telah terjadi proses belajar. Makan 

banyak kemampuan yang diperoleh, makin banyak pula perubahan yang terjadi, 

baik secara kasat mata atau tersembunyi.  

 Keberhasilan mahasiswa dalam belajar tidak ditentukan oleh kemampuan 

intelektual semata, tetapi ditentukan pula oleh penguasaan keterampilan belajar, 

seperti belajar bagaimana belajar, belajar menganalisis/menyimak, berpikir kreatif, 

memulis, membaca, berkomunikasi, dan menyampaikan gagasan kepada orang lain. 

 Sasaran utama belajar di perguruan tinggi adalah bagaimana mahasiswa 

belajar cara belajar. Bukan bagaimana sebanyak-banykanya memberi materi 

pembelajaran kepada mahasiswa. Dengan sasaran utama ini diharapkan dapat 

tercipta masyarakat belajar. Dengn kata lain, sasaran utama belaar diperguruan 

tinggi bukan memberi “materi”, tetapi “ memberi “keterampilan” agar mereka 

dapat mencari sendiri materi yang sesuai dengna kebutuhan belajarnya. Membekali 

keterampilan belajar lebih penting dari materi belajar itu sendiri agar mereka dapat 

menyonsong masa depan dengan rasa optimis.
25

 

3. Kesulitan belajar  

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

                                                             

24
Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014 ), 

h. 126-127.  

25
Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif. h. 54.  
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 Kesulitan Belajar merupakan terjemahan dari istilah bahsa inggris learning 

disability. Terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar 

(learning artinya disability berarti ketidakmampuan), akan tetapi istilah kesulitan 

belajar digunakan karena dirasakan lebih optimistic dibandingkan dengan 

ketidakmampuan belajar (learning disability).
26

  

 Pada umumnya “kesulitan” merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga 

memerlukan usaha yang lebih giat lagi untuk mengatasi kesulitan belajar dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-

hambatan ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh yang 

mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis ataupun fisiologis dalam 

keseluruhan proses belajarnya.
27

 

 Orang yang mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajar akan 

mendapatkan hasil di bawah semestinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Allan O. 

Rpss: “A learning represents a discrepancy between a child’s estimated academis 

potential and his actual level of academic performance” 
28

  

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa kesulitan belajar ialah gejala atau 

hambatan-hambatan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mencapai tujuan 

proses pembelajaran dan memerlukan usaha untuk mencapainya. Setiap individu itu 

berbeda-beda dalam menerima pembelajaran, ada yang lansung memahami dan ada 

pula yang tidak (membutuhkan waktu untuk bisa memahami).  

                                                             

26
Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan Teori dan Aplikasi (Makassar:S 

Alauddin University Press, 2014), h. 150. 

27
Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belaja  (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h. 6. 

28
Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar, h. 6. 



18 
 

 
 

Kesulitan belajar, pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak 

dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan 

dimanifestasikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam 

berbagai bentuk tingkah laku. Sesuai dengan pengertian kesulitan belajar di atas, 

tingkah laku yang dimanifestasikannya ditandai dengan adanya hambatan-

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

konatif dan afektif, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapainya. 

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

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

learning disabilities. Di bawah ini akan diuraikan dari masing-masing pengertian 

tersebut:  

a. Learning Disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan dimana proses 

belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada 

dasarnya yang mengalami kekacauaan belajar, potensi dasarnya tidak 

dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-

respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah 

dari potensi yang dimilikinya.  

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

seseorang tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya seseorang 

tersebut tidak menunjukan subnormalitas mental, atau gangguan psikologinya.  

c. Under Achiever mengacu kepada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat 

potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya 

tergolong rendah.  

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

belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

kelompok lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama.  
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e. Learning Disabilities atau ketidakmampua belajar mengacu pada gejala di 

mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil 

belajar di bawah potensi intelektual.
29

  

Beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala 

kesulitan belajar, antara lain: 

1) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang 

dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya.  

2) Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 

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

nilainya yang dicapainya selalu rendah.  

3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sesuai dengan waktu yang tersedia.  

4) Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

5) Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, menganggu di dalam 

atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam 

kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja 

sama, dan sebagainya. 

6) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, 

mudahtersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam 

menghadapi situasi tertentu.
30

 

                                                             

29
Syarif Hidayat, Tes Diagnositik Atasi Siswa Sulit Belajar, (Suplemen Teropong. 2004), h. 

90.  

30
Sugiyanto. Psikologi Pendidikan Diagnostik Kesulitan Belajar (DKB) (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta), h. 118. 
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b. Indikator-indikator Kesulitan Belajar  

  Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar merupakan peserta yang 

tidak dapat belajar merupakan peserta didik yang tidak dapat belajar secara wajar 

karena adanya suatu gangguan dan hambatan yang dialami sehingga tidak dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal  

  Ada beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik 

yaitu sebagai berikut: 

1) Peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan  

2) Peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya.  

3) Peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya.  

4) Peserta didik dapat menunjukan kepribadian yang baik dan tidak data 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

5) Peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya dalam suatu kelompok.
31

 

c. Jenis-jenis Kesulitan Belajar   

 Adapun jenis-jenis kesulitan belajar menurut Sudrajat (2008:: 128-132): 

a. Diseleksia (dyslexia) yakni ketidakmampuan belajar menulis. Membaca 

merupakan aktivitas audio visual untuk memperoleh makna dari simbol berupa 

huruf atau kata. Aktivitas ini meliputi dua proses, yakni proses dicording, juga 

dikenal dengan istilah membaca teknis, dan proses pemahaman. Membaca 

teknis adalah proses pemahaman atas hubungan antar huruf dan bunyi atau 

menerjemahkan kata-kata tercetak menjadi bahasa lisan atau sejenisnya.  

                                                             

31
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). h. 306. 
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b. Disgrafia (dysgraphia) yakni ketidakmampuan belajar menulis. Kesulitan 

belajar menulis disebu juga sisgrafia, kesulitan belajar menulis yang berat 

disebut arafia. Ada tiga jenis pelajaran menulis, yaitu menulis permulaan, 

mengeja atau dikte, dan menulis ekspresif. Kegunaan kemampuan menulis bagi 

seorang sisiwa adalah untuk menyalin, mencatat dan mengerjakan sebagian 

besar tugas sekolah. Oleh karena itu, kesulitan belajar menulis hendaknya 

dideteksi dan ditangani sejak dini agar tidak menimbulkan kesulitan belajar 

bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran diajarkan disekolah.  

c. Diskalkulia (dyscalculia) yakni ketidakmampuan belajar menghitung. 

Berhitung adalah salah satu cabang matematika, ilmu hitung adalah suatu 

bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek, 

kejadian dan waktu. Ada orang beranggapan bahwa berhitung, sama dengan 

matematika. Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya keliru karena hampir 

semua cabang matematika.  

 Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa siswa kesulitan belajar tersebut 

tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan kurang (di bawah rata-rata), 

tetapi juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata (normal) bahkan 

yang berkemampuan kinerja akademik yang sesuai dengan harapan.
32

 Perbedaan 

individu siswa merupakan salah satu penyebab kesulitan belajar dan proses belajar 

mengajar di sekolah. Faktor psikologi seperti perasaan tertekan yang disebabkan 

karena keadaan keluarga bisa saja menjadi penyebab seseorang mendapatkan hasl 

yang kurang baik dalam suatu tes bidang studi.  

d. Kejenuhan dalam Belajar  

1) Definisi Jenuh 

                                                             

32
Muhibin Syah, Psikologi Belajar, Ed. VIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 184.   
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Secara harafiah, kehenuhan adalah padat atau penuh sehngga tidak mampu 

lagi memuat apapun. Jenuh dapat diartikan sebagai jemu, bosan. Kejenuhan belajar 

merupakan rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak 

mendatangkan hasil.  

Seseorang yang mengalami jenuh belajar, akanmerasa pegetahuan dan 

kecakapan yang diperolehnya dari belajat tidak ada kemajuaan. Selain itu, sistem 

akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana diharapkan dalam memperoses art-arti 

informasi/pengalaman baru.  

2) Faktor-faktor Penyebab Kejenuhan  

Kejenuhan belajar dapat melanda siswa yang kurang motvasi dan 

kehilangan konsolidasi salah satu tngkat keterampilan tertentu sebelum sampai 

pada tingkat keteramplan berkutnya. Namun yang paling umum adalah karena 

keletihan.
33

 

e. Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

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

Haryono, bahwa yang menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar ialah 

kesulitan siswa dalam:  

1) Kemampuan dalam mengedepangkan konsep-konsep  

2) Kemampuan mengedepangkan pemahaman  

3) Kemampuan mengedepangkan keterampilan 

4) Kemampuan dalam memecahkan soal  

5) Kemampuan dalam mengembangkan sikap penghargai dan sikap lain 

yang menguntungkan (seperti berdiskusi, keaktifan dalam belajar 

bersama, dan sebagainya).
34
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Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan Teori dan Aplikasi. h. 146-147.  

34
Noorhadi Thohir dan Basuki Haryono. Rehabilitasi dan Remediasi  (Sukarta: Pusat 

Penelitian Rehabilitasi dan Remediasi Lembaga Penelitian UNS, 1996), h. 19-29.  
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Adapun beberapa faktor kesulitan belajar yang mempengaruhi siswa  yaitu: 

1) Faktor internal siswa adalah keadaan yang muncul dari dalam diri 

sendiri atau kekurangmampuan psiko-fisik siswa yaitu:  

a) Bersifat kognitif (secara sederhana dapat dipahami bahwa hal ini 

mencakup proses psikologis, yang mana setipa anak berbeda dalam 

kemampuan mental yang mendasari mereka memproses dan menggunakan 

informasi, dan perbedaan tersebut mempengaruhi proses elajar anak).  

b) Bersifat Afektif (ranah rasa) labilnya emosi dan sikap  

c) Bersifat Psikomotorik (ranah karsa) tergganggunya alat-alat indra 

penglihatan dan pendengaran  

2) Faktor eksternal siswa 

a) Keluarga, broken home, rendah kehidupan ekonomi. Pengaruh keluarga 

yang tidak harmonis dapat mempengaruhi perkembangan mental 

seseorang. Apabila jika berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki 

kehidupan ekonomi yang pas-pasan atau bahkan berkekurangan. Hal ini 

dapat berdampak pada melemahnya kemampuan seseorang dalam 

menyerap materi pembelajaran yang semestinya dikuasai.  

b) Masyarakat, perkampungan yang kumuh, teman sepermainan yang nakal. 

Lingkungan rumah yang terletak di area yang kumuh, jau dari ketenangan 

dan ketentraman tentu akan memberi dampak bagi perkembangan mental 

seseorang.    

c) Sekolah, kondisi dan letak gedung sekolah buruk misalnya dekat pasar, 

kondisi gurun dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Lingkungan 

sekolah yang kurang mendukung suasana belajar dapat mengacaukan 

konsentrasi siswa belajar, sebab berdampak pada penurunan kemampuan 

berprestasi tinggi. Sangat jarang ditemukan siswa yang maju berasal 
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lingkungan sekolah yang kondusif. Oleh karena itu suasana yang nyaman 

tanpa keributan, serta fasilitas belajar yang memadai, akan mendorong 

lahirnya siswa-siswi yang berprestasi tinggi.
35

 

Menurut M Dalyono, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar digolongkan 

menjadi dua diantaranya: (a) faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa; yang terdiri dari faktor fisikologi dan faktor psikologi. Dan (b) faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa; yang terdiri dari faktor-

faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. 

1) Faktor internal  

a) Sebab yang bersifat fisik: 

(1) Karena sakit. Ketika seseorang sakit maka kondisi fisiknya akan kelemahan, 

hal ini membuat saraf sesnsorik dan motoriknya lemah. Sehingga saraf tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya yanitu meneruskan ransang yang 

diterima oleh panca indra ke otak. 

(2) Karena kurang sehat. Mudah capek, pusing, daya konsentrasi rendah pikiran 

terganggu, kurang semangat menunjukkan kondisi anak yang kurang sehat. 

Hal itu menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Keadaan siswa 

yang kurang sehat menyebabkan proses penerimaan dan respon oleh syaraf 

dan otak tidak optimal. 

(3) Sebab karena cacat tubuh. Cacat tubuh dibedakan menjadi dua yaitu: cacat 

tubuh ringan (kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan 

psikomotorik) dan cacat tubuh yang tetap/serius buta,tuli,bisu, kehilangan 

anggota gerak). 

b) Sebab-sebab kesulitan belajar karena rohani.: 

                                                             

35
Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan Teori dan Aplikasi. h. 151-152.  
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(1) Intelegensi. Tingkat IQ yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Anak 

yang memiliki tingkat intelegensi tinggi akan dapat menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapinya. Anak yang normal dapat menamatkan SD 

pada tepat waktu. Anak dengan tingkat intelegensi yang rendah akan banyak 

mengalami kesulitan belajar. 

(2) Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dibawa seseorang sejak 

lahir. Pada dasarnya, setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. 

Dalam hal ini setiap individu juga memiliki potensi alamiah yang berbeda 

sejak lahir. Ada individu yang memiliki bakat dibidang tulis-menulis, 

kesenian, olahraga, dan bakat lainnya. 

Jenis-jenis bakat yaitu; pada umumnya, bakat terdiri atas dua jenis yaitu 

bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan berupa 

potensi dasar yang bersifat umum dan dimiliki oleh setiap orang. Sementara 

itu bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus dan tidak 

memiliki oleh semua orang pemimpin. 

(3) Minat  

Minat adalah suatu keadan ketika seseorang menaruh perhatian pada 

sesuatu, yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui, memiliki, 

mempelajari, dan membuktikan. Minat terbentuk setelah diperoleh 

informasi tentan gobjek atau kemauan, disertai dengna keterlibatan, terarah 

pada objek atau kegiatan tertentu, dan terbentuk oleh lingkungan.  

Jenis-jenis minat yaitu; Guiforld (1982, menjabarkan jenis-jenis minat 

menjadi minat vokasional dan minat avokasional.
36
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(4) Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, 

mengarahkan perbuatan belajar. Dengan motivasi yang besar akan semakin 

besar kesuksesan belajarnya, begitu pula sebaliknya.  

(5) Faktor kesehatan mental. Kesehatan mental dan emosional juga 

berpengaruh dalam belajar. Hubungan kesehatan mental dan emosi yang 

baik akan menimbulkan hasil belajar yang baik.  

(6) Tipe-tipe khusus seorang pelajar. Anak-anak memiliki tipe belajar masing-

masing. Anak dengan tipe belajar visual akan mudah mempelajari materi 

yang disajikan dalam tulisan bagan, grafik dan gambar. Tipe auditid mudah 

belajar dengan meggunakan suara. Sedangkan tipe campuran merupakan 

campuran kedua tipe sebelumnya. 

2) Faktor Eksternal  

a)    Faktor Keluarga 

(1)  Faktor Orang Tua  

Cara mendidik anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kemajuan 

belajar anak dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. Anak perlu 

mendapatkan ketentraman dari orang tua agar betah dan tidak terlalu 

sering pergi keluar dan melupakan tugas belajarnya.  

(2) Hubungan orang tua dan anak. Hubungan yang dimaksud adalah kasih 

sayang, perhatian, sebencian, sikap keras, memanjakan dan lain-lain. 

Contoh/bimbingan dari orang tua. Segala sesuatu yang diperbuat oleh 

orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anak. Sehingga orang tua 

yang buruk akan berpengaruhi kepada sikap anak.  

(3) Suasana rumah/keluarga. Suasana dirumah hendaknya, tenteram,damai, 

harmonis, agar anak betah tinggal di rumah. Keadaan seperti itu akan 

menguntungkan bagi kemajuan belajar anak.  
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(4) Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi orang tua yang 

kurang/miskin mernimbulkan kurangnya biaya yang disediakan orang tua 

untuk mendukung proses belajar siswa, banyak kekurangan dalam hal alat-

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

menghambat kemajuan belajar anak. Begitupula sebaliknya, keadaan 

ekonomi orang tua yang berlebih, segala keperluan akan tersedia. Tetapi 

apabila orang tua berlebihan atau memanjakan anak akan juga 

berpengaruh burk terhadap kemajuan belajar anak. 

b)    Faktor Sekolah  

(1) Guru. Guru menyebabkan kesulitan belajar apabila: guru tidak berkualitas, 

baik dalam pengunaan metode pelajaran yang diterapkan kurang sesuai, 

kurang persiapan, sehingga cara yang disampaikan guru kurang di pahami 

oleh siswa. Hubungan guru dengan murid kurang baik, hal ini disebabkan 

karena sikap guru yang kasar suka marah, tidak pandai menerangkan, 

menjengkelkan dan lain-lain. 

(2) Faktor Alat. Peralatan yang tidak lengkap akan membuat penyajian 

pelajaran tidak baik. Timbulnya alat-alat akan menentukan metode 

mengajar guru, kedalaman ilmu pengetahuan. 

(3) Kondisi Gedung. Kondisi gedung yang baik seperti, ruang kelas 

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

keramaian yang mengganggu. Akan memungkinkan proses belajar tidak 

terhambat.  

(4) Kurikulum. Kurikulum haruslah baik agar tidak mengakibatkan kesulitan 

belajar. kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan akan membawa 

kesuksesan dalam belajar.  
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(5) Waktu sekolah dan disiplin kurang Waktu masuk sekolah yang siang, sore 

atau bahkan malam, maka kondis anak tidak lagi dalam keadaan optimal 

untuk menerima pelajaran. Siswa yang kurang disiplin dengan sering 

terlambat.  

c) Faktor Media Massa dan Lingkungan Sosial.  

(1) Faktor media massa . Faktor ini meliputi bioskop, Tv, Koran, majalah, 

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

anak terlalu banyak mempergunakan waktu untuk hal-hal baru. 

(2) Lingkungan sosial  

(a) Teman bergaul. Teman bergaul pengaruhnya sangat besar. Teman bergaul 

pengaruhnya sengat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila 

anak suka bergaul dengan mereka yang rajin belajar maka ia akan rajin untuk 

belajar, begitupula sebaliknya.  

(b) Aktivitas dalam masyarakat. Terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstra diluar 

sekolah dapat menyebabkan belajar siswa terbengkalai. Orang tua harus 

memberi perhatian kepada anak yang mengikuti banyak kegiatan di luar 

sekolah agar tidak melupakan kegiatan belajarnya.
37

 

Dari pendapat-pendapat di atas, faktor-faktor kesulitan belajar yaitu faktor 

internal dan juga juga faktor eksternal, dimana faktor-faktor ini mempengaruhi 

kesulitan belajar mahasiswa.  

B. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Pembelajaran  

 Istilah belajar berkaitan erat dengan pembelajaran. Pada prinsipnya, proses 

pembelajaran merupakan upaya mengondisikan lingkungan agar terjadi kegiatan 
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belajar. Melalui proses pembelajaran, diharapkan terjadi kegiatan belajar dan 

menghasilkan perubahan yang terarah kea rah positif sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  

 Istilah lain yang sering dikaitkan dengan pembelajaran adalah istilah 

pengajaran. Menurut Sadiman, pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih 

luas daripada pengajaran. Istilah pengajaran biasanya digunakan dalam konteks 

belajar-mengajar, dimana interaksi yang terjadi berlansung dua arah antara dosen 

dengan mahasiswa dalam interaksi dosen mengajar dan mahasiswa diajar di kelas 

formal. Istilah pembelajaran merupakan kegiatan belajar dosen bersama 

mahasiswa, dihadiri atau tidak dihadiri oleh dosen secara fisik, interaksi yang 

terjadi berbentuk multi arah yaitu antara dosen dengan mahasiswa, dalam relasi 

yang lebih egaliter dan tidak hirarkis. Oleh karena dalam istilah pembelajaran yang 

ditekankan dalam proses belajar, sehingga pembelajaran merupakan usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

pembelajar secara bertanggungjawab, maka dalam perkembangan sekarang istilah 

pembelajaran sedikit bergeser menjadi istilah belajar. 

 Manakah yang dianggap lebih penting dalam pembelajaran, proses atau nilai 

hasil keputusan mengenai ini hal ini akan mempengaruhi sikap dan prilaku dosen 

dalam proses belajar. Apabila penyelenggaraaan kuliah memungkinkan mahasiswa 

dapat memperoleh nilai tinggi tanpa mahasiswa tersebut mengalami atau menjalani 

proses belajar yang semestinya, mka mata kuliah dan proses belajar tersebut 

sebenarnya belum mengajarkan apa-apa kepada mahasiswa. Sampai saat ini masih 

banyak masih banyak dijumpai pembelajaran di perguruan tinggi lebih menekankan 

kepada transformasi pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada kepada mahasiswa 
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daripada mentransformasikan keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa dalam 

belajar.
38

 

 Menurut Hamdani pembelajaran adalah usaha/dosen membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Salah satu 

sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah peserta didik 

berinteraksi dengan lingkungannya, pristiwa dan informasi dari sekitarnya.
39

 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran terdiri dari: siswa, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-

buku, papan tlis, dan kapur, fotografi, slide, dan film audio dan video tape. Fasilitas 

dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapn audio visual juga computer. 

Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi praktik, belajar ujian 

dan sebagainya.     

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperolah perubahan prilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi lingkungannya.  

Beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian tersebut ialah:  

1. Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan prilaku. Prinsip ini 

bermakna bahwa proses pembelajaran ialah adanya perubahan prilaku 

dalam diri individu.  

2. Hasil pembelajaran ditandai perubahan prilaku secara keseluruhan. 

3. Pembelajaran merupakan suatu proses prinsip ini mengandung makna 

bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas berkesinambungan.  
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4. Proses pemelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong/memotivasi dan ada tujuan yang ingin dicapai.  

5. Pembelajaran adalah suatu pengalaman.
40

 

Istilah belajar dan mengajar adalah dua pristiwa yang berbeda tetapi 

terdapat hubungn yang erat, bahkan terjadi kaitan dan interaksi saling 

mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain. Banyak ahli yang telah 

merumuskan pengertian mengajar berdasarkan pandangannya masing-masing. 

Perumusan dan tinjauan itu masing-masing memiliki kebaikan dan kelemahan. 

Berbagai rumusan yang ada pada dasarnya berlandaskan pada teori tertentu. 

Mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik/siswa di 

sekolah. Rumusan ini sesuai dengan pendapat daam teori pendidikan yang 

mementingkan mata ajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Dalam 

rumusan ini terkandung konsep-konsep sebagai  berikut: 

a. Pembelajaran merupakan persiapan di masa depan 

b. Masa depan kehidupan anak ditentukan oleh orang tua. 

c. Pembelajaran merupakan proses penyampaiaan pengetahuan
41

 

Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan 

konsep belajar (learning). Penekanannya terletak anatara perpaduan antara 

keduannya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut 

dapat dipandang sebagai suatu sistem. Sehingga, dalam sistem belajar ini terdapat 

komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk mencpai 

tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan. Davis, 

mengungkapkan bahwa learning system menyangkut pengorganisasian dari 

perbaduan antara manusia, pengalaman belajar, fasilitas, pemeliharaan atau 
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pengontrolan dan prosedur yang mengatur interaksi perilaku pembelajaran untuk 

mencapai tujuan sedangkan dalam sistem teaching sistem, komponen perencanaan 

mengajar, bahan ajar, tujuan, materi dan metode, serta penilaiaan dan langkah 

mengajar akan berhubungan dengan aktivitas belajar untuk mencapi tujuan. 

Ciri utama dari kegaiatan pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi 

yang terjadi antara siswa dan lingkungan belajarnya. Baik itu dengan guru, teman-

temanny, alat, media pembelajaran, dan atau sumber-sumber belajar yang lain. 

Adapun ciri-ciri lainnya dari pembelajaran ini berkaitan dengan komponen-

komponen, sebagai berikut: tujuan, bahan atau materi, strategi, media, dan evaluasi 

pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran tersebut.  

Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk 

sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling 

berinteraksi yaitu saling berhubungan secar akif dan saling mempengaruhi. 

Misalnya, dalam mentukan bahan pembelajaran merujuk pada tujuan yang telah 

ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan akan menggunakan strategi 

yang tepat yang didukung oleh media yang sesuai. Dalam mentukan evalusi 

pembelajaran akan merujuk padatujuan pembelajaan, bahan yang disediakan media 

dan strategi yang digunakan, begitu juga dengan komponen lainnya saling 

bergantung dan saling menerobos. Komponen-komponen pemebelajaran adalah 

penentu dari keberhasilan proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut 

memiliki fungsi masing-masing dalam setiap perannya dalam proses 

pembelajaran.
42

 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial  

  Definisi sosial studies yang pertama kali dikemukakan oleh Edgar Bruce 

Wesley, tampaknya tidak berlebihna jika disebutkan sebagai pilar historis. Ia 
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mengemukakan bahwa “Sosial Studies are the Social Science Simplifed 

Pedagogical purpose”. Maksudnya bahwa Social Studies merupakan ilmu-ilmu 

sosial yang bertujuan unutk pendidikan. Dari penjelasan definisi di ats dapat 

dikemukakan bahwa: 

a. Sosial Studies merupakan kajian dari ilmu-ilmu Sosial yang menurut Welton 

dan Mallan, sebagai off springs of the social science.  

b. Kajian itu dikembangakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

c. Oleh karena itu, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial perlu di 

seleksi dengan adanya definisi awal Social Studies tidak dengan serta merta 

mengalami stabilitas pemahaman yang baik, dan kondisi penuh 

ketidakmenentuan ini berlansung puluhan tahun.
43

 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajarai berbagai ilmu disiplin dalam ilmu sosial dan humaniora yang 

dikemas secara ilmiah dan dengan memberikan wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik pembelajaran pengetahuan sosial mencakup, 

berbagai aspek dalam kehidupan seperti; sosial, ekonomi, psikologi, budaya, 

sejarah, politik, hubungan manusia dengan lingkungan, semua yang ada cakupan 

ilmu pengetahuan sosial. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ilmu yang 

dipelajari ilmu pengetahuan sosoial ini mencakup begitu luas khusunya di dalam 

kehidupan masyarakat.
44

 

 Di Indonesia IPS menjadi salah satu mata pelajaran dalam pembaharuan 

kurikulum SD, SMP, SMA sejak 1975 dan masih berlangsung hingga sekarang. 

                                                             

43
Dadang Supardan, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

h. 9-10.  

44
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2013), h. 137.  



34 
 

 
 

Ilmu pengetahuan sosial ini sangat penting diajarkan kepada peserta didik, sebab 

setiap individu ialah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. 
45

 

Nasion Council the Social Studies (NCSS) Mendefinisikan sosial studie atau 

ilmu pengetahuan sosial (IPS) sebagai suatu studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora untuk meningkatkan kemampuan warga Negara. IPS secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari berbagai konsep atau materi 

ilmu-ilmu sosial yang diramu untuk kepentingan program pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah/madrasah.
46

 

Tujuan utama dari mempelajari IPS adalah membantu peserta didik sebagai 

warga Negara dalam membuat keputusan ang rasional berdasarkan informasi untuk 

kepentingan publik/umum dari masyarakatdemokratis dan budaya yang beragam di 

dunia yang saling tergantung.  

Menurut Fraenkel ada empat kategori tujuan IPS, yaitu pengetahuan, 

keterampilan sikap, dan nilai. Pengetahuan diartikan sebagai kemahiran dan 

pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini 

adalah membantu siswa unruk belajar lebih banyak tentang dirinya, fisiknya dan 

dunia sosial. Keterampilan diartikan sebagai pengembangan berbagai kemampuan 

tertentu untuk mempergunakan pengetahuan yang diperolehnya. Ada beberarapa 

keterampilan yang dalam IPS, yaitu keterampilan berpikir, ketarampilan akdemik, 

keterampilan penelitian, dan keterampilan sosial. Sementara sikap diartikan sebagai 

kemahiran dalam mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan, 

ketertarikan pandangan dan kecendrungan tertentu. Nilai dirtikan sebagai 
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kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika 

sesuatu dianggap pentng dengan tindakan yang tepat.
47
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           BAB III 

                            METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian     

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang dibentuk 

dengan kata, melaporkan paandangan informasi secara terperinci, dan disusun 

dalam latar ilmiah.
48

 

Penelitian ini berupa data-data yang akan dipaparkan dalam bentuk narasi, 

yang hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan 

dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.
49

 

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi 

dalam suatu komunitas dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

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

serta diarahkan sebagai upaya penelaahan masalah-masalah dalam hal ini adalah 

Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas  Islam Negeri Alauddin 

Makassar.   

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan 
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penelitian yaitu Kesulitan Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Pada Mata Kuliah Pembelajaran IPS.  

 Adapun gambaran umum lokasi penelitian tersebut ialah:  

a. Profil Utama Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI) adalah menjadi calon pendidik/guru kelas MI /SD yang berpengetahuan 

luas, mendalam dan mutakhir di bidangnya dan berkemampuan dalam 

melaksanakan tugas serta bertanggungjawab berlandaskan etika islam, keilmuan 

dan keahlian.  

b. Sejarah Prodi PGMI 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan 

salah satu dari delapan program studi yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. Jurusan/prodi PGMI adalah Jurusan/Program 

Studi yang dibentuk atas kepedulian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam 

meningkatkan mutu guru MI. Jurusan /Prodi PGMI bertujuan untuk menghasilkan 

calon-calon guru kelas di MI yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial. Kompetensi seperti ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan dapat menjawab tantangan 

sebagai akibat akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Jurusn/Prodi PGMI menyediakan layanan pendidikan S1 sesuai amanat dari PP 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan persyaratan 

guru berijazah D4 atau S1 diberikan secara regular untuk siswa lulusan SLTA dan 

nonreguler untuk lulusan D2/D3. 

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

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Bab I ketentuan umum pasal 1-20 dan 1-22 

menyebutkan bahwa program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai 
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pedoman penyelenggaran pendidikan akademik dan/atau kurikulum serta ditujukan 

agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai 

dengan sasaran kurikulum, sedangkan jurusan adalah unsur pelaksana akademik 

pada akademik, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi 

pelaksanaan program studi.  

Juruan/Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Negeri Alauddin Makassar berdiri tahun 2007 dengan SK 

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

tentang Perpanjangan Izin Program Studi Nomor DJ.I/DT.IV/1/PP.00.9/1184/2009 

serta No. 332 Tahun 2012.  

Jurusan/Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar telah mengajukan Permohonan akreditasi ke BAN-PT pada tahun 2009 

dan tahun 2015. Pada pengajuan akreditasi yang pertama, jurusan/prodi PGMI 

mendapat akreditsi “C” dan pada pengajuan yang kedua kalinya, berhasil 

meningkatkan status akreditasi dengan memperoleh peringkat akreditasi “B” 

berdasarkan surat keputusan BAN-PT No.8864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021, 

Tanggal 18 juni 2021 dengan nilai 347(B).  

c. Visi dan Misi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

1) Visi  

Menjadi pusat peradaban dan pengembanagan tenaga pendidik Madrasah 

Ibtidaiyah yang kompeten di kawasan tiur Indonesia tahun 2025.  

2) Misi  

1) Menyiapkan calon tenaga pendidik yang kompeten dan kompetitif  

2) Memperkuat lab school dan madrasah mitra  

3) Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dasar  

4) Melakukan transfer teknologi dan inovasi pembelajaran  
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5) Bekerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

d. Tujuan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif dibidang pendidikan 

dasar dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan 

integritas yang berkepribadian muslim.  

b. Memperkuat lab school sebagai tempat penelitian dan pengembangan 

pembelajaran.  

c. Menghasilkan lulusan yang menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berbasis penelitian 

d. Mencetak Sarjana Pendidikan (S.Pd) guru Madrasah ibtidaiyah yang 

mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi pembelajaran yang 

inovatif dan 

e. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dan luar negeri.  

e. Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaiamana orang dan 

pekerjaaan di kelompokkan. Proses berkenaan dengan aktifitasyang memberi 

kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasikan, pengembalian keputusan, 

efaluasi prestasi, sosialisasi dan pengembangan karir adalah proses dalam setiap 

organisasi.  

Struktur organisasi diperlukan untuk memberikan wadah tujuan, misi tugas 

pokok dan fungsi. Jika fungsi yang diselenggarakan berlansung secara terus 

menerus maka harus dikembangkan agar memungkinkan berlakunya 

fungsionalisasi yang menjadi landasan peningkatan efisiensi dan efektivitas 

organisasi.  
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a) Dekan  

Dekan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan 

sebagai pemimpin pada jenjang perhuruan tinggi. Dekan mempunyai tugas 

memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan, membina dan melaksanakan 

kerjasamadengan instansi, badan swasta dan masyarakat yang menyangkut bidang 

tanggungjawabnya.  

b) Wakil Dekan I  

Wakil Dekan adalah seseorang yang membantu pimpinan (DEKAN) di 

biang akademik.  

c) Wakil Dekan II  

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

bidang tata sarana dan prasarana. 

d) Wakil Dekan III 

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

bidang kemahsiswaan.  

e) Ketua Jurusan  

Ketua Jurusan adalah pemimpi tertinggi di jurusan  atau program studi yang 

juga biasanya dijabat oleh seorang dosen.  

f) Sekertaris Jurusan  

Sekertaris Jurusan adalah dosen yang ditunjuk untuk membantu tugas ketua 

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

mahasiswa. 
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g) Dosen  

Dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan teknologi, juga seni melalui tir dharm pendidikan tinggi. Selain 

melaksanakan perkuliahan juga totarial, dosen diharapkan dapat terus melakukan 

penelitian pada bidang keahliannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa.  

h) Mahasiswa  

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi di sebuah 

perguruan tinggi dari sekolah tinggi, akademik, dan yang paling umum adalah 

Universitas, hingga sat ini mahasiswa diberbagai Negara mengambil peran penting 

dalam sejarah suatu Negara. 
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STRUKTUR ORGANISASI PRODI PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bagan  prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahun 2021 

 

DEKAN 

Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I 

 

WAKIL DEKAN III 

Dr. Ilyas, M.Pd., M.Si. 

KETUA JURUSAN 

Dr. Usman, S.Ag., M.Pd. 

WAKIL DEKAN II 

Dr. M. Rusdi, M.Ag. 

WAKIL DEKAN I 

Dr. M. Shabir U., M.Ag. 

SEKRETARIS JURUSAN 

Dr. Rosdiana, M.Pd.I 

DOSEN 

MAHASISWA 
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f. Gedung dan Tata Ruang Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah terletak di dalam gedung 

Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar lantai satu yang 

berukuran 20 x 17 meter. Sarana perabot prodi pendidikan guru madrasah 

ibtidaiyah yang dimiliki ada berbagai macam dalam meningkatkan dan 

memudahkan dosen dan mahasiswa.  

Tabe1 3.1 

Data Jenis Sarana Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

NO. Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

1 Rungan 2 Kajur dan Sekjur 

2 Lemari buku 5 Buah 

3 Lemari perlengkapan 2 Buah 

4 Meja Jurusan 7 Buah 

5 Kursi  13 Buah 

6 Komputer 3 Buah 

7 Kulkas 1 Buah 

8 Dispenser 1 Buah 

9 Alat Peraga 30 Buah 

10 Tempat Sampah 2 Buah 

11 Printer 4 Buah 

12 Meja Dosen 1 Buah 

13 Loker 1 Buah 

14 Rak Sepatu 1 Buah 

15 Ac 1 Unit 

16 Lampu 6 Unit 

Sumber: Prodi Pendidikan Guru Madasah Ibtidaiyah Tahun 2021 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah Pendekatan yang penelitian gunakan dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Pendekatan Pedagogik yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan kepada 

objek penelitian sehingga merasa tidak canggung dalam memberikan data 

yang dibutuhkan.  

2. Pendekatan Sosiologis, pada prinsipnya sosiologi merupakan sebuah kajian 

ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu 

dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan dalam ilmu 

sosial. Pendekatan ini diterapkan untuk melihat kesulitan belajar mahasiswa.  

C. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian    merupakan salah satu yang paling vital. Kesalahan 

dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga 

akan meleset dari yang diharapkan.
50

 Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu:  

1. Sumber Data primer     

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan lansung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi/perorangan dilapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang melakukannya.
51

 

Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari informasi penelitian yaitu civitas akademik 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam hal ini mahasiswa PGMI UIN Alauddin 

                                                             

50
Burhan Bungin. Metodelogi Penelitian Sosial  (Surabaya: Airlangga University Press, 

2006), h. 129.  

51
J. Soepranto, Metode Ramalan Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 18. 
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Makassar kelas 3 dan 4 angkatan 2017 berjumlah 10 orang yang merupakan 

perwakilan dari kelas tersebut. 

2. Sumber Data Skunder 

Data skunder adalah, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
52

 Adapun yang menjadi 

data skunder dalam penelitian ini adalah melalui telaah pustaka, dokumen dan arsip 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Beberapa di antaranya 

berupa buku-buku, dokumen dan foto-foto dokumentasi yang berkaitan.  

Dalam Penelitian ini sumber data yang diperoleh dari Kesulitan Belajar 

Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang 

dilihat dari prosese pembelajarannya. Data tersebut diperoleh dari wawancara dan 

pengamatan serta berupa buku-buku, dokumen dan foto-foto dokumentasi yang 

berkaitan.  

D. Metode Pengumpulan Data  

John W. Creswell menjelaskan bahwa langkah-langkah pengumpulan data 

meliputi upaya pembatasan penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi 

dan wawancara, baik yang tidak terstruktur maupun terstuktur, dokumentasi serta 

upaya dalam mencatat informasi atau merekam.
53

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukakan dengan menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Berikut ini uraian teknik pengumulan data. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, di mana 

pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

                                                             

52
Hasan M  Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Galia Indonesia, 2002), h. 82. 

53
John W Creswell, Research Design Pendektan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Cet. II; 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 266.  
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sebagai pihak yang diberi pertanyaan. Jenis wawancara yang peneliti gunakan 

adalah wawancara tersruktur.
54

 Di mana peneliti menetapkan sendiri pertanyaan 

yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan 

mencari jawaban terhadap kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam hal ini 

adalah mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan 

atas masalah dalam rancangan penelitian.   

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu, atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi keterangan yang telah diperoleh 

lewat teknik yang lain sebelumnya.  

Penggunaan metode wawancara akan memudahkan peneliti untuk 

mengetahui Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

2. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen. Data-data yang terkumpul melaui dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder.
55

 Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud 

adalah segala sesuatu yang berupa arsip yang berkaitan dengan pokok masalah 

yang mau diteliti.  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah siap, atau data 

skunde r. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang 

berhubung dengan variabel penelitian. pengambilan data secara dokumentasi bisa 

untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 

                                                             

54
Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offest, 2014), h. 190. 

55
Husaini Usman dan Punomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua 

(Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69. 
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biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

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

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan pedoman atau format dokumentasi 

yang sudah dipersiapkan oleh pengumpulan data.
56

 Sejalan dengan itu, ada juga 

yang mengartikan bahwa penggunaan metode dkumentasi, yaitu mencari informasi 

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

prasasti, notulen rapat, maupun dari suatu agenda. Oleh karena itu, hasil penelitian 

dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung oleh foto-foto 

berupa dokumentasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang sedang 

berlansung.  

E. Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono bahwa instrumen pengumpulan data adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
57

 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyaring 

informasi yang dapat mengambarkan variabel-variabel penelitian.
58

 dalam 

pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. Meskipun demikian dalam pendekatan lapangan bahwa yang dimaksud 

dengan instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipakai melaksanakan 

penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan agar mempermudah 

bagi peneliti untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Alat bantu yang akan 

digunakan adalah pedoman wawancara, Bahan Audio dan dokumentasi. Oleh 

                                                             

56
Sulaiman Saat dan Siti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Sibuku, 2018), h. 88.  

57
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 148.  

58
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Baru Algensindo, 2009), h. 97.  
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karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument kunci dalam 

penelitian kualitatif. 

Adapun instrument dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 

mengenai penguasaan materi (Intelegensi), minat dan motivasi serta latar belakang 

sosial terhadap kesulitan belajar mahasiswa dalam pembelajaran IPS. 

Pada penelitian ini, pedoman wawancara hanya berisi garis besar materi 

yang hendak diwawancarai atau lebih jelasnya, hanya berisi poin-poin penting dari 

fokus atau aspek fokus yang perlu ditanyakan dalam wawancara. Hasil wawancara 

dapat terekam dengan baik, dan peneleliti telah memiliki bukti telah melakukan 

wawancara kepada informan atau sumber data maka diperlukan bantuan alat-alat 

seperti buku catatan, tape recorder atau alat perekam (suara dan gambar) lainnya.  

2. Rekaman 

Adalah metode pengumpulan data berupa rekaman lansung atau audio yang 

merupakan jawaban mahasiswa berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti. Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan wawancara dengan pihak 

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

digunakan untuk melengkapai catatan-catatan wawancara. Dengan alat perekam 

suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban yang tidak sempat 

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

Rekaman dari data hasil rekaman tersebut maka, dideskripsikan dalam bentuk 

transkip wawancara.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara lain untuk membantu dan melengkapi dat 

yang diperoleh peneliti selain melakukan wawancara. Format dokumentasi 
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digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya sudah siap atau ada, tinggal 

diambil pleh pengumpul data atau peneliti. Adapun yang dilakukan peneliti adalah 

pengambilan gambar antara peneliti dan mahasiswa selama proses wawancara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

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

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

sendiri dan orang lain.
59

  

Adapun komponen dalam analisis model Miles dan Huberman yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

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

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

yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

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

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
60

  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

                                                             

59
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015) 

Cet XXI, h. 335. 

60
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50 
 

 
 

sering diguanakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif.
61

 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi kesimpulan awal yang masih dikemukakan bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila tahap 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.
62

 

Berdasarkan uraian di atas, dalam menganalisa data ini digunakan cara 

berfikir sintetik dalam mengambil kesimpulan analisis dengan jalan induktif yaitu 

bertitik tolak pada pengetahuan atau pendapat individu dan dirangkaikan sehingga 

menjadi pengetahuan yang sifatnya umum yang ditentukan dari hasil persentase 

yang paling besar, sehingga dengan cara ini akan menghasilkan suatu kesimpulan 

yang objektif dan dapat dijadiakan sebagai fakta untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis. Pada kegiatan ini nantinya akan menghasilkan deskripsi mengenai 

Kesulitan Belajar pembelajaran Ips Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Alauddin Makassar.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

mengindari terjadinya data yang bias atau tidak valid. Hal ini dilakukakan untuk 
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menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Kriteria yang 

dilakukan harus memenuhi empat komponen dari kriteria credibility yaitu:
63

 

1. Persistent Observation atau observasi yang dilakukan terus menerus 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami suatu gejala yang 

lebih mendalam. Dengan teknik maka peneliti akan dapat menetapkan 

aspek-aspek mana yang penting dan yang tidak dan kemudian memusatkan 

perhatian kepada aspek-aspek yang relevan dengan topic penelitian.  

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

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan 

berbagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menyebutkan 

sebagai multyangulation mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, tetapi 

bisa lebih atau bahkan boleh hanya dua sudut saja kalau memang dirasa 

cukup dan atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut.  

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

kredibilitas hasil penelitian kualitatif adalah melibatkan partisipan 

(subyek) untuk mereviwnya. Proses ini dilakukan dengan jalan melibatkan 

subyek mereview data/informasi, interprestasi dan laporan hasil penelitian 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisiapn (subyek) setuju 

terhadap semua yang dilaporkan peneliti maka kesimpulan hasil penelitian 

dapat dikatakan credible.  

4. Referensial Adequacy Checks ini termasuk pengarsipan data yang 

dikumpulkan selama penelitian lapangan. Arsip-arsip ini akan digunakan 

sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah menyangsikan atau tidak. 

Apabila ada kesesuain antara data/informasi dan kesimpulan-kesimpulan 
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hasil penelitian (melalui proses validasi) maka dapat dikatakan bahwa 

kesimpulan ini dapat dipercaya (credible).  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfatkan sesuatu 

yang lain dari luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau 

sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan 

digunakan mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu.
64

 

Pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni 

menggunakan triangulasi waktu yaitu dengan menggunakan waktu yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi dalam waktu dan situasi 

yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang kesulitan belajar mahasiswa jurusan pendidikan guru 

madrasah ibtidaiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kesulitan 

belajar mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

Pembelajaran IPS yaitu dengan menggunakan lembar pedoman wawancara dan 

rekaman suara. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan guru madrasah 

ibtidaiyah kelas 3 dan 4 angkatan 2017 yang berjumlah 10 orang yang merupakan 

perwalikan dari kelas tersebut.  

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan 

sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi lansung yang kemudian peneliti 

analisis. Agar peneliti ini lebih objektif dan akurat, peneliti melakukan uji 

keabsahan data seperti merekam pembicaraan pada saat wawancara. Untuk tahap 

analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk 

wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh 

peneliti.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka 

peneliti dapat menganaalisi tentang letak bentuk kesulitan belajar dan faktor-faktor 

penghambat belajar yang dialami oleh mahasiswa pada pembelajaran IPS.  

1. Bentuk Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 

memerlukan suatu usaha yang lebih giat untuk mengatasinya.   
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Proses belajar mengajar di instansi pendidikan, terkhusus Perguruan Tinggi 

sering kali dijumpai beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar 

merupakan suatu fenomena umum yang khas dalam proses pembelajaran, terutama 

dalam pembelajaran mata kuliah Pembelajaran IPS. Berikut hasil penelitian peneliti 

dengan mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yaitu: 

Berikut beberapa pernyataan dari mahasiswa mengenai kesulitan belajar 

yang mereka alami diantaranya yaitu:  

Berdasarkan wawancara dari informan inisial H menyatakan bahwa 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang materinya sangat luas atau 

komplek sehingga lumayan sulit untuk mempelajari semuanya.
65

 

Selanjutnya, pernyataan dari HT menyatakan bahwa yang namanya 

pembelajaran seharusnya mahasiswa itu harus dibekali cara-cara mengajar 

khususnya Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial itu sendiri.
66

  

Berikutnya, inisial NJ juga merasakan hal yang sama di mana ia mengalami 

kesulitan dikarenakan tidak tersampainya materi dengan baik karena kurangnya 

minat belajar terhadap pembelajaran tersebut. Dan untuk penguasan materi ia 

mengatakan bahwa ada beberapa yang ia pahami dan juga ada  beberapa yang tidak 

dipahami, tergantutung dari cara dosen menyampaikan materinya.
67

  

Kemudian, informan dengan inisial NA mengatakan bahwa ia juga 

mengalami kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran IPS dikarenakan 

Pembelajaran IPS hanya bersifat teori saja dan kurangnya melakukan praktik dan ia 

juga menambahkan bahwa ia kurang berminat diakibatkan materi IPS yang terlalu 
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Hardianti (21 tahun), Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata, 24 Agustus 

2021. 

66
Hatmawati (22 tahun) Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata 29 Agustus 

2021. 

67
Nurjanah (23 tahun), Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata 30 Agustus 

2021.  
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banyak dan kadang-kadang membuatnya kurang berkonsentrasi dalam 

pembelajaran.
68

 

 Dan informan dengan inisial TMG menyatakan bahwa namanya setiap 

pembelajaran pasti ada kesulitannya, namun kesulitan yang paling dirasakan ialah 

kurangnya dilakukan praktek secara lansung hanya bersifat teoritis dan untuk 

penguasaan materinya ada beberapa materinya yang bisa dipahami dan begitupun 

sebaliknya, yang namanya IPS  materinya sangat luas jadi hanya sedikit yang bisa 

dipahami.
69

 

Berdasarkan wawancara dengan informan, terkait pemahaman materi pada 

pembelajaran IPS, pada saat proses pembelajaran berlangung mahasiswa belum 

mencapai tingkat penguasaan (level of mastery) sehingga tergolong ke dalam 

(lower group) di karenakan  mahasiswa masih  kesulitan dalam memahami materi, 

mereka hanya dapat memahami materi sebagaian saja, dan selanjutnya untuk 

penguasaan materi mahasiswa kesulitan pada saat pembelajaran berlangsung 

dikarenakan ada beberapa mata kuliah yang di ikuti setiap hari sehingga mahasiswa 

kesulitan dalam menguasai materi pada pembelajaran IPS.  

Dalam hal ini yang dialami oleh mahasiswa adalah hal pemahaman atau 

ranah kognitif mahasiswa mengenai pembelajaran IPS, lebih disebabkan karena 

mahasiswa kurang mengulangi pembelajaran sehingga kurang untuk menguasai 

pembelajaran dan akibatnya hanya beberapa materi yang dipahami oleh mahasiswa. 

 

                                                             

68
Nurazizah (21 tahun), Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata  3 

September 2021. 

69
Tis’a M Gorang, (22 tahun) Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata 2 

September 2021. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber 

mahasiswa jurusan prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan sesuai dengan 

rumusan masalah yang peneliti angkat, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan 

mengenai faktor-faktor penghambat belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Pembelajaran IPS yaitu: 

a. Minat Belajar  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat informan dengan inisial NJ 

menyatakan: 

“50% tertarik, dari dulu saya tidak terlalu suka dengan pembelajaran IPS. 
Meski tidak terlalu suka, tapi saya selalu mengikuti pembelajaran IPS untuk 
menambah wawasan terkait dengan IPS”

70
 

Informan dengan inisial AN menyatakan:  

“Lebih disebabkan dengan tingkat dan minat belajar yang rendah, karena 

terlalu banyak materi yang disampaikan sehingga saya malas membaca”
71

 

b. Konsentrasi Belajar 

Informan dengan inisial IS menyatakan:  

 “Kurang, karena di dalam kelas kebanyakan mahasiswa sehingga 

menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam pembelajaran”.
72

 

c. Kurangnya Pengulangan Materi  

                                                             

70
Nurjanah (23 tahun) Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata 30 Agustus 

2021. 

71
Ainu Ningsih (21 tahun), Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata  3 

September 2021.  

72
Isra (21 tahun) Mahasiswa PGMI angkatan 2017, Wawancara, Samata 8 September 2021. 
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Hal ini sesuai dengan jawaban dari inisial NAB dan NJ yang menyatakan 

bahwa: 

“Tidak, kecuali ada tugas”
73

  

 Selanjutnya pernyataan selanjutnya oleh informan NH menyatakan bahwa:  

“Kebanyakan tidak mengulang, tapi terkadang juga mengulang”.
74

 

Kemudian pernyataan dari informan dengan inisial SW yang menyatakan 

bahwa: 

“Tidak, karena belajar lain di pembelajaran lain, sehingga tidak sempat 

membuka materi sebelumnya”.
75

 

 Dari hasil-hasil wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa ada 

beberapa faktor yang memepengaruhi mereka dalam belajar, seperti yang telah 

disebutkan diatas yaitu, minat belajar terhadap pembelajaran IPS masih kurang, 

konsentrasi belajar yang kurang diakibatkan oleh beberapa kondisi dalam 

lingkungan belajar mahasiswa dan kurangnya pengulangan materi.  

B. Pembahasan  

1. Bentuk Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Dalam penelitian ini ada dua yang menjadi kesulitan belajar yang dialami 

oleh mahasiswa dalam pembelajaran IPS yaitu kemampuan memahami dan 

kemampuan ranah kognitif;  

                                                             

73
Nurasyiah Bulqist Rahman & Nurjannah (21 tahun) Mahasiswa PGMI angkatan 2017, 

Wawancara,  Samata 31 Agustus 2021.   

74
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a. Kemampuan Memahami  

 Kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi mengusai suatu yang 

merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan 

digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. 

b. Kemampuan Ranah Kognitif  

 Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk 

menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan presepsi, pikiran, 

ingatan, dan pengolahan, informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh 

pengetahuan, memecahkan, masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua 

proses psikologis yang berkitan dengan bagaimana individu mempelajari, 

memperhatikan, mengamati, membayangkan memperkirakan, menilai, meikirkan 

lingkngannya.  

Perkembangan kognitif merupakan perkembangan dari pikiran, pikiran 

merupakan bagian dari otak, bagian yang digunakan untuk bernalar, berpikir dan 

memahami sesuatu. Kemampuan kognitif sering kali berkembang dan sering kali 

kita menyebutkan dengan istilah lebih intelektual dan cerdas.76  

Dalam hal ini yang dialami oleh mahasiswa adalah hal pemahaman atau 

ranah kognitif mahasiswa mengenai pembelajaran IPS, lebih disebabkan karena 

mahasiswa kurang mengulangi pembelajaran sehingga kurang untuk menguasai 

pembelajaran dan akibatnya hanya beberapa materi yang dipahami oleh mahasiswa. 

2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Pembelajaran IPS 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar.  
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Rasmita, Pintar Soft Skill Membentuk Pribadi Unggul. (Bandung: Badaouse Media, 

2009), h. 56.   
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber 

mahasiswa jurusan prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan sesuai dengan 

rumusan masalah yang peneliti angkat, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mahasiswa pembelajaran IPS 

yaitu: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang tergolong dalam 

faktor psikologis adalah intelegensi minat, bakat, motif, kematangan dan 

kesiapan.77 

1. Kurangnya Minat dalam Belajar  

Minat adalah suatu kecendrungan untuk memberikan perhatian dan 

bertindak terhadap orang, aktivitas tau situasi yang menjadi objek dari minat 

tersebut dengan disertai perasaan senang.78 

Minat juga dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang menyebabkan 

terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda 

dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan motorik dan 

merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.  

Minat berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat 

menimbulkan kepuasaan bagi dirinya. Kesenangan merupakan minat yang sifatnya 

sementara. Adapun minat bersifat tetap (persistent) da nada unsur memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasaan. Semakin sering minat diekspresikan dalam 

keagiatan akan semakin kuat minta tersebut, sebaliknya minta akan menjadi pupus 

kalau tidak ada kesempatan untuk mengekspresikannya.79 
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Kurangnya minat akan mempengaruhi belajar, adapun kurangnya minat 

belajar mahasiswa dikarenakan ilmu yang dipelajari waktu SMA kebanyakan 

mengambil jurusan IPA dibandingkan jurusan IPS sehingga pada saat kuliah 

mereka kurang berminat mengikuti mata kuliah Pembelajaran IPS.    

2. Kurangnya Kosentrasi  

Konsentrasi adalah suatu proses pemusatan pikiran kepada objek tertentu. 

Dengan adanya pengertian tersebut., timbulah suatu pengertian lain bahwa di dalam 

melakukan konsentrasi, orang harius berusaha keras agar segenap perhatian 

pancaindera dan pikirannya hanya boleh fokus pada suatu objek saja. Panca indera, 

khususnya mata dan telinga tidak boleh terfokus kepada hal-hal lain, pikiran tidak 

boleh memikirkan dan teringat masalah-masalah lain.80     

Konsentrasi merupakan suatu proses pemusatan pikiran terhadap suatu 

objek tertentu. Berarti tindakan atau pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-

sungguh dengan memusatkan seluruh panca indra yang kita miliki bahkan yang 

bersifat abstrak sekalipun seperti perasaan. Konsentrasi ketika mendengar guru atau 

dosen menyampaikan materi saat proses pembelajaran berlansung yang harus kita 

lihat, dengar dan simak dengan sungguh-sungguh, bertanya-tanya bila diperlukan, 

mencatat bila terdapat pembahasan yang sangat penting agar maksud maupun 

tujuan yang disampaikan dapat kita terima dengan baik. 

Peneliti mengutip salah satu jurnal yang dibuat oleh Ali Agus, dalam jurnal 

tersebut dikatakan bahwa waktu belajar/kuliah di pagi hari cendrung memiliki hasil 

belajar yang lebih baik dibandingkan kuliah di siang hari dan kemampuan dan 

motivasi belajar para mahasiswa di padi hari cendrung lebih baik dibandingkan 

dengan mereka yang kuliah di siang hari.
81
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Thursan Hakim, Mengatasi Gangguan Konsentrasi, (Jakarta: Puspa Swara, 2003), h. 1.  

81
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Inggris Mahasiswa” Jurnal Ilmiah Bina Edukasi, 1 No. 2, (2021): h. 18. 
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Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya konsentrasi 

mahasiswa dalam belajar karena pengaruh waktu belajar. Salah satu kurangnya 

konsentrasi mahasiswa dalam belajar ialah pembelajaran yang dilakukan pada siang 

hari akibatnya, mahasiswa mudah mengantuk dan dan kurang fokus. Rasa kantuk 

yang selalu datang, jelas akan mengganggu aktivitas, dan dampak pada 

produktivitas, kreativitas, kemampuan analisis dan stabilisasi emosi menurun. Rasa 

kantuk ini dapat menjadi masalah jika terjadi pada mahasiswa saat mengikuti 

perkuliahan di ruang kelas atau pada saat mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar.  

3. Latihan dan Ulangan (kurangnya pengulangan materi pembelajaran)   

Pengulangan materi pelajaran adalah suatu aktivitas untuk mengatasi 

masalah kelupaan dengan cara mengulang materi pelajaran yang telah disampaikan 

guru atau dosen melalui proses masukannya informasi ke dalam memori jangka 

panjang. 

Menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang ada 

pada manusia yang terdiri atas mengamat , menanggap, mengingat, mengkhayal, 

merasakan,, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka 

daya-daya tersebut akan berkembang. Berangkat dari salah satu hukum belajarnya, 

“law of exercise”, Thorndike mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengamatan-

pengamatan itu memperbesar peluang timbulnya respon benar.
82

   

Karena terlatih seringkali mengulangi sesuatu, maka kecakapan dan 

pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin dikuasai dan makin mendalam. 
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Sebaliknya, tanpa latihan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya dapat 

menjadi hilang atau berkurang.83 

Kurangnya pengulangan materi dapat menyebabkan sulit dalam belajar, ini 

dialami oleh mahasiswa Prodi PGMI. Mahasiswa tidak mengulangi kembali materi 

pembelajaran yang telah diajarkan oleh dosen. Alasan mahasiswa tidak mengulang 

materi pembelajaran ialah rasa enggan/malas untuk membuka kembali materi 

pembelajaran dan juga banyak mata kuliah yang dipelajari pada tiap harinya, 

sehingga sulit untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. 
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan maka 

dapat disimpulkan  

1. Bentuk kesulitan belajar pembelajaran IPS mahasiswa prodi pendidikan 

guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar yaitu pemahaman atau ranah kognitif mahasiswa mengenai 

pembelajaran IPS, lebih disebabkan karena mahasiswa kurang mengulangi 

pembelajaran sehingga kurang untuk menguasai pembelajaran dan 

akibatnya hanya beberapa materi yang dipahami oleh mahasiswa. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pembelajaran IPS 

mahasiswa prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar ialah: yaitu kurangnya minat 

terhadap belajar pembelajaran IPS, kurangnya konsentrasi mahasiswa dalam 

belajar, dan kurangnya pengulangan materi pembelajaran yang menjadi 

salah satu penyebab kesulitan mahasiswa dalam belajar.  

B. Implikasi Penelitian  

Atas dasar hasil penelitian, serta kesimpulannya yang telah diuaraikan di 

atas maka peneliti mengajukan saran diantaranya:  

1. Bagi Mahasiswa, terkhusus mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar sebaiknya meningkatkan motivasi untuk 

giat belajar dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh dosen, 

agar lebih memahami materi Pembelajaran IPS. Mahasiswa juga sebaiknya 

membentuk kelompok belajar dilingkungan tempat tinggal agar dapat 
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berdiskusi dan belajar secara bersama-sama untuk menyelesaikan kesulitan 

dalam Pembelajaran IPS.  

2. Bagi jurusan atau dosen, untuk mengatasi bentuk dan faktor kesulitan 

belajar mahasiswa yaitu agar dapat memfasilitasi atau melengkapi 

kebutuhan mahasiswa dalam mengimplementasikan pada saat proses 

perkuliahan. 

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

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

yang selanjutnya. Sehingga perlu adanya penelitian yang mendalam yang 

melakukan kajian lebih mendalam terhadap kesulitan belajar dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa pada Pembelajaran 

IPS.  
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