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ABSTRAK 

Nama       : Ratri Evianti 

NIM       : 20800116051 

Jurusan      : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul Skripsi  : Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta              

Didik Pada Mata Pelajaran Pai Di Sdn 1 Rupe Kabupaten 

Bima 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat peserta didik pada mata pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten 

Bima, dan untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik pada mata pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek 

penelitian Kepala Sekolah dan Guru PAI di SDN 1 Rupe. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni guru dan peserta 

didik dan sumber data sekunder yakni referensi atau buku-buku yang relevan. 

Pendekantan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Tekhnik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut : (1) Faktor pendukung 

ditemukan adanya ketersedian fasilitas yang memadai, yaitu disediakannya 

musholah, buku-buku serta alqur’an dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, 

ketersedian fasilitas ini mempermudah guru-guru dalam melakukan upaya 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SDN 1 Rupe. (2) Faktor penghambat 

ditemukan bahwa terjadi kekurangan waktu dalam proses belajar PAI, karena 

waktu yang diberikan hanya 1 kali pertemuan setiap minggunya, sehingga 

diperlukan dukungan orang tua, terutama dalam mengajar membaca Al-Qur’an. 

(3) Guru berupaya dalam mengajarkan peserta didik, guru berupaya membina 

peserta didik agar mampu menguasai pembelajaran yang diberikan, guru 

melakukan penambahan waktu pembelajaran yaitu mengadakan les dan 

bimbingan imtek, serta didukung dengan pemberian hadiah yang dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih serius dalam menerima materi, 

guru mampu memberikan contoh atau petunjuk yang baik kepada peserta 

didiknya. Dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an guru secara 

khusus mengajarkan peserta didiknya pada saat kegiatan ekstrakurikuler. 
 

Kata kunci: Upaya Guru, mengatasi kesulitan belajar, Peserta didik. 

 



 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

        

 ا       

Alif tidak dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ث
  

es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
  

zet (dengan titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal 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: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 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

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ
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Contoh: 

 kaifa :َ ك يْفَ 

 haula :َ ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

اتَ  َم   : māta 

م ى َر   : ramā 

َ  qīla : ق يْل 

وْتَ  َي م   : yamūt 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ى ىَْ

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َىَ اَ      ...
َ... fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى و
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

َ طْف ال   َ الْْ ةَ  وْض   rauḍahal-aṭfāl : ر 

ل ةَ  الْف اض  يْن ةَ  د   al-madīnahal-fāḍilah : ا لْم 

ةَ   al-ḥikmah :  ا لْحكْم 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  <rabbana : ر 

يْن اَ  <najjaina: ن جَّ

َ قُّ  al-haqq : ا لْح 

َ م   nu“ima : ن ع  

َ د وٌّ  aduwwun‘ : ع 

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

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

Contoh: 

ل يٌَّ َع   : ‘Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly) 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْس 

ل ة َ لْز  َا لزَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ف ةَ   al-falsafah : ا لْف لْس 

 al-bilādu :  ا لْب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

وْنَ  ر  َم   : ta’murūna 

 ‘al-nau :  ا لنَّوْع َ

 syai’un :  ش يْءٌَ

رْتَ  َأ م    : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
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kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

َالله َ يْن   billāh ب اَللهdīnullāhَ د 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َاللهَ َ ة  حْم  ه مَْف يَْر   hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  َ= subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 َ= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة =  ص

 بدونَمكان =  دمَ

سلمَصلىَاللهَعليهَو =  صلعمَ  

 طبعة =  طَ

 بدونَناشر =  دنَ

لىَاخرها\الىَاخرها =  الخَ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Belajar adalah suatu aktivitas peserta didik yang terjadi di dalam 

lingkungan belajar. Belajar diperoleh melalui pendidikan formal maupun 

nonformal, tujuan belajar peserta didik sendiri adalah untuk mencapai atau 

memperoleh pengetahuan melalui hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Setiap peserta didik menginginkan 

prestasi di sekolahnya, karena prestasi merupakan keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar yang ditempuh peserta didik, berjuang untuk memperoleh atau 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di bangku sekolah. 

Prestsi belajar peserta didik yang dapat dilihat dari berbagai faktor, tidak hanya 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik yang 

meliputi lingkungan sosial, yaitu rumah, motivasi belajar, keaktifan peserta didik 

di sekolah, dan alam, tetapi juga faktor eksternal turut menghubungkan prestasi 

belajar peserta didik, diantaranya meliputi aspek psikologis, yaitu intelegensi, 

sikap, cara, minat, bakat dan motivasi.1 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia dapat mengubah pemberdayaan kearah yang lebih 

baik. Dalam pendidikan terdapat proses belajar yang diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain-lain. 

 

 

                                                           

1Mudzakir Ahmad dan Sutrisno, “Psikologi Pendidikan”  (Bandung: Pustaka Setia, 

1997), h. 4. 
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Allah berfirman Q.S Al-Alaq/96:1-5  

 

نسَ   ١ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذِي خَلَقَ   ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقلَمَِ   ٣ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡۡكَۡرَمُ   ٢نَ مِنۡ عَلقٍَ  خَلقََ ٱلِۡۡ
نَ مَا لَمۡ يعَۡلَمۡ   ٤ نسَ   ٥عَلَّمَ ٱلِۡۡ

Terjemahnya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Surah Al-Alaq jika dilihat dari segi coraknya memberikan kesan terhadap 

nilai-nilai pendidikan, yaitu dengan nilai keilmuan yang mana ini yang harus dan 

mesti dilakukan dan dituntut oleh setiap insan, sebagaimana yang tercantum 

dalam surah Al-Alaq yaitu : “Allah mengajarkan kepada manusia atas apa yang 

tidak ia ketahui”. Dengan ilmu yang telah diraih oleh pendidikan maka secara 

sendirinya ia akan memberikan falsafah dalam kehidupan yang lebih baik, yang 

akan membimbing manusia kepada hakikat yang diinginkan oleh Allah yaitu 

menjadi Khalifah Fil Ardl. 

Pada dasarnya surah Al-Alaq didalamnya memberikan unsur pendidikan, 

bahwa pendidik pertama ialah Allah swt. Allah mengajarkan manusia dengan 

menggunakan pena dan ia memberikan pengetahuan kepada manusia tentang 

segala sesuatu yang belum diketahuinya, akhirnya dengan kasih sayang dan 

rahmat Allah manusia menjadi makhluk yang mulia, karena dengan ilmu yang ia 

miliki, ia jadikan pedoman dalam menentukan tujuan hidupnya. Jadi nilai-nilai 

pendidikan dalam surah Al-Alaq meliputi : 1) nilai gemar membaca, 2) nilai 

keilmuan, 3)   nilai ketauhidan, 4) nilai akhlak, 5) nilai Al-Qur’an, 6) nilai gemar 

menulis, 7) nilai gemar mengajar, 8) nilai ibadah, 9) nilai ketakwaan. 
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Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.2 Sardiman menjelaskan, bahwa 

proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur 

manusiawi, yakni peserta didik sebagai pihak yang belajar dan pendidik sebagai 

pihak yang mengajar, dengan peserta didik sebagai subjek pokoknya.3 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat.4 Keberhasilan atau kegagalan proses 

pendidikan sangat tergantung pada faktor peserta didik, instrumen pembelajaran, 

instrumen penunjang dan penggerak proses pendidikan.5 

Seperti UU RI Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bab II 

pasal 3 yang berbunyi:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 
Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan warga yang demoktratis serta bertanggung jawab”.6  

Selain itu prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 4 ayat 5 

menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan dengan mengembangkan 

                                                           

2Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional” (Cet. I:Jakarta:BP Panca Usaha, 2003), h. 6. 

3Sardiman, “Interaksi Dan Motivasi Belajar Dan Mengajar” (Cet XVI; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 14. 

4Robins, Stephen P, “Perilaku Organisasi Buku I” (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 69. 

5Departemen Agama RI,” Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam”  (Jakarta: 2001), h. 

11. 

6UU RI No.20 “Tentang Sistem Pendidikan Bab II Pasal 3” (Cet. I; Jakarta: PT  Panca 

Usaha, 2003), h. 7. 
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budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.7 Tidak 

hanya berfokus pada budaya literasi, pendidikan juga harus menyentuh tiga aspek 

yang biasa kita kenal dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian 

pendidikan juga harus rata menyentuh tiga rana itu agar tujuan dari pendidikan itu 

sendiri bisa terealisasi dengan baik. Beberapa penjelasan singkat terkait 

pendidikan secara umum ini, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana 

pendidikan menyentuh ranah afektif, dan pengetahuan terhadap mata pelajaran 

atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terkhusus pada kesulitan belajar dari 

peserta didik  pada saat pembelajaran itu dilaksanakan. 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.8 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat 

belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau gangguan dalam 

belajar. Kesulitan belajar peserta didik terjadi ketika peserta didik tidak paham 

dengan apa yang dipelajarinya. Peneliti menemukan beberapa masalah pada 

peserta didik,  seperti malas, mudah putus asa, acuh tak acuh disertai sikap 

menentang guru merupakan bagian dari masalah belajar peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar mengalami kesulitan baik yang 

disampaikan dalam kelas maupun di luar kelas sehingga peneliti tertarik untuk 

membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui penelitian ini, dengan 

harapan semoga menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan tersebut 

                                                           

7Kemendiknas, UU RI No.20 Tahun 2003, “Tentang Sisdiknas” (Jakarta: Redaksi Sinar 

Grafika, 2003), h.7. 

8Abdul Majid, Dian Andayani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep 

Dan Implementasi Kurikulum 2004)” ( Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.III, 2006), h. 132. 
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khususnya kesulitan belajar pembelajaran PAI yang dialami oleh peseta didik  di 

SDN 1  Rupe Kabupaten Bima. 

Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa guru terdapat peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar PAI dengan kurangnya pemahaman dalam 

lingkup pembelajaran PAI. Metode yang digunakan oleh guru masih kurang 

bervariasi, selain itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik di SDN 

1 Rupe Kab. Bima dalam mata pelajaran PAI antara lain kesulitan dalam 

membaca Al-Qur’an, serta kesulitan menyebut huruf hijaiyah. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada masalah yang dihadapi oleh 

peserta didik dalam belajarnya. Setiap peserta didik pernah mengalami kesulitan 

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

dialami oleh lembaga pendidikan diberbagai jenjang. Kondisi yang sama juga 

dialami oleh peserta didik di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. Terlihat masih 

banyak dari peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga diperoleh 

prestasi belajar di bawah rata-rata, untuk itu harus ada penanganan terhadap 

kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, yakni dengan mencari solusi 

dari kesulitan belajar yang dialami peserta didik tersebut. 

Dari uraian di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah : Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 

 

 

 

 

Upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar 

 

 

 

a. Merencanakan strategi yang 

akan digunakan guru untuk 

mengetahui kesulitan belajar 

peserta didik. 

b. Memilih dan menetapkan 

metode serta teknik mengajar 

yang anggap paling efektif. 

2 

 

Kesulitan belajar peserta 

didik pada mata pelajaran 

PAI di SDN 1 Rupe 

Kabupaten Bima 

a. Faktor eksternal meliputi: 

-Fasilitas 

- Lingkungan 

-Metode mengajar 

b. Faktor internal meliputi: 

-Fasilitas 

-Motivasi 

- Cara belajar dan hubungan 

sosial 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 
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1. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat peserta didik pada mata 

pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima ? 

2. Bagaimana upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik pada pembelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima ? 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan 

masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan. 

1. Unggul Budiyanto dalam jurnalnya upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar pendidikan kewarganegaraan pada peserta didik kelas IV SD Negeri 

Bibis Bangunjiwo Kasihan Bantul. Adapun hasil dari penelitiannya dapat 

diambil kesimpulan bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

pendidikan kewarganegaraan yaitu memberikan pengajaran perbaikan 

(remidial), memberikan kegiatan pengayaan, memberikan motivasi belajar, 

mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik. Faktor-faktor kesulitan 

belajar pendidikan kewarganegaraan yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor 

intern yang berasal dari diri individu meliputi intelegensi, minat dan 

kelelahan, sedangkan faktor ekstern yang berasal dari luar individu meliputi 

keluarga, sekolah, dan lingkungan. Strategi yang digunakan guru dalam 

mengatasi keulitan belajar pendidikan kewarganegaraan yaitu menentukan 

letak kesulitannya, memberikan pengajaran remidial, memberikan motivasi 

belajar, memberikan pengulangan bahan materi berulang-ulang sampai 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mampu diatasi.9 Jadi 

                                                           

9Unggul Budiyanto, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas IV SD Negri Bibis Bangunjiwo Kasihan Bantul” Artikel 

PGSD FKIP PGRI Yogyakarta: 2011, h. 3. 
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persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama ingin mengetahui upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar, dan perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kesulitan belajar 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis fokus pada kesulitan belajar pada mata pelajaran 

PAI. 

2. Frida Amri Chusna dalam skripsinya upaya guru mengatasi kesulitan belajar 

matematika pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Pangendrejo 

Kecamatan Purwerejo Kabupaten Purwerejo, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa keseluruhan guru melakukan enam upaya mengatasi 

kesulitan belajar matematika pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 

Pangenrejo. Hal ini ditunjukan oleh: 1) guru memastikan kesiapan peserta 

didik untuk belajar matematika 2) pemakaian media pelajaran berupa alat 

peraga yang terkait materi aja 3) permasalahan yang diberikan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 4) tingkat kesulitan soal sesuai kemampuan 

peserta didik 5) memberikan kebebasan peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah sesuai dengan caranya 6) menghilangkan rasa takut peserta didik. 

Adapun kendala guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

meliputi kondisi fisik lingkungan, motivasi dan sikap, dan psikologis.10 Jadi 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitan yang penulis lakukan adalah 

terdapat pada tempatnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

meneliti upaya guru dalan mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran 

PAI. 

                                                           

10Frida Amri Chusna, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

Pada Siswa Kela IV SD Negri Pangenrejo Kecamatan Purwereom Kabupaten Purwerejo” Skripsi 

(Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri 

Yogyakarta: 2016), h. 17. 
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3. Noor Hasana dalam jurnal upaya guru dalam mengatasi peserta didik 

berkesulitan matematika di kelas IV SD IT Ukhuwa Banjarmasin. Hasil dari 

penelitiannya adalah ditemukan bahwa kesulitan yang dialami peserta didik 

yaitu kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dengan contoh soal yang 

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

kesulitan dalam operasi perhitungan masalah perkalian dan pembagian. 

Upaya guru dalam mengatasi peserta didik berkesulitan belajar matematika 

yaitu memberikan motivasi belajar, memberi variasi metode mengajar, 

mempergunakan alat peraga, memberikan latihan yang khusus dan berulang 

serta memberikan program perbaikan atau remidial.11 Jadi persamaan 

penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama 

meneliti tentang kesulitan belajar sedangkan perbedaanya adalah tempat 

penelitiannya. 

4. Ismawati dalam skripsinya upaya guru pendidikan agama islam dalam 

mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an Hadist peserta didik di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 23 Sungai Gelam Muara Jambi. Adapun hasil 

penelitiannya adalah kesulitan yang di hadapi peserta didik dalam belajar 

Al-Qur’an Hadist, penerapan sesuai dengan makhrijul huruf, panjang 

pendek harkat, tajwid, berhenti pada tempatnya. Upaya guru dalam 

pendidikan agama islam dalam mengatasi kesulitan belajar Al-Qur’an 

Hadist yaitu dengan penerapan metode menyimak dan metode privat 

menggunakan irama murattal tadarus Al-Qur’an Hadist setiap hari.12 Jadi 

persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis 

                                                           

11Noor Hasanah “Upaya Guru Dalam Mengatasi Siswa Berkesulitan Belajar Matematika 

Di Kelas IV SD Ukhuwa Banjarmasin “ Jurnal PTK Dan Pendidikan Vol.2 No.2 2016. 

12Ismawati, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan 

Membaca Al-qur’an Hadist Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Sungai Gelam 

Muara Jambi” Skripsi (IAIN Jambi 2013), h. 5. 
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adalah sama-sama ingin mengetahui upaya yang di lakukan guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik, dan perbedaannya adalah lokasi 

penelitiannya,tingkat sekolah dan mata pelajarannya . 

5. Ida Sulistiani dalam skripsinya upaya guru pendidikan agama islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik kelas V dan 

VI di SD Negeri 2 Bangsa Kecamatan Kabasen, Banyumas. Hasil dari 

penelitian ini adalah 1). Setiap jam pelajaran PAI di adakan tadarus Al-

Qur’an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan pokok bahasan selama 5-10 

menit. 2). Dengan teks praktek membaca Al-Qur’an. 3). Penggunaan 

metode pembelajaran yang sesuai. 4). Pengadaan ekstrakurikuler dalam 

pembelajaran Al-Qur’an dengan konsep pembagian kelas iqro’ dan kelas 

Al-Qur’an. Pembelajaran membaca Al-Qur’an diadakan selama 2 hari. 

Setiap anak diberi tugas mandiri yang berupa menyalin atau menulis ayat-

ayat Al-Qur’an. Adapun tugas kelompok peserta didik dapat 

mengidentifikasi hukum bacaan dalam ayat atau surat pendek dalam Al-

Qur’an.13 Jadi persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tetang upaya guru, 

sedangakan perbedaannya adalah penelitian saya membahas tentang upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran 

PAI sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Ida Sulistiani membahas 

tentang upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatan 

kemampuan membaca Al-Qur’an  peserta didik kelas V dan VI.6. 

                                                           

13Ida Sulistiani, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik Kelas V Dan VI di SD Negeri 2 Bangsa 

Kecamatan Kabasen, Banyumas” Skripsi (Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan  Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: 2019), h. 10. 
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6. Zaimatun ni’mah dalam jurnal upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih di SMP Islam Karangploso 

Malang. Hasil dari penelitiannya adalah  dapat disimpulkan bahwa keadaan 

atau profil keterampilan komunikasi peserta didik di kelas XI mausk 

kedalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi 

dikalangan peserta didik pembelajaran PAI sedang berlangsung. Beberapa 

dari mereka memiliki keberanian dalam bertanya, menyampaikan pendapat, 

mampu berdiskusi kelompok, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan 

lain yang menunjukkan bahwa meraka aktif dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar Pendidikan Agama Islam, akan tetapi fakta tersebut hanya 

terjadi pada beberapa peserta didik. Maka beberapa peserta didik lainnya 

memiliki keterampilan komunikasi sebaliknya, yang menunjukkan bahwa 

mereka tidak memiliki minat tinggi terhadap pel;ajaran Pendidikan Agama 

Islam.14 Jadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kesulitan belajar dan ingin 

mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

tersebut, sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya. 

7. Muhtar dalam jurnal upaya guru meningkatkan konsentrasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. 

Adapun hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa kesulitan yang dialami 

peserta didik yaitu faktor masalah dari rumah, faktor sarana dan prasarana, 

metode yang digunakan membosankan, faktor lingkungan (pengaruh dari 

luar) untuk menarik perhatian dari peserta didik sehingga anak didik lebih 

cenderung banyak bermain daripada memperhatikan mata pelajaran. 

                                                           
14Zaimatun Ni’mah, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran Fiqih Di SMP Islam Karangploso Malang” Jurnal Pendidikan Islam Vol.4 

No.7 2019. 
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Sedangka upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 277 Sambirejo 

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu adalah membantu menyelesaikan 

masalah peserta didik dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, 

mengadakan perbaikan saran dan prasarana dengan mengajukan 

permohonan kepada pemerintah daerah, mengadakan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan penggunaan metode pembelajaran seperti workshop 

manajemen penggunaan metode pembelajaran, manajemen kelas dan lain 

sebagainaya, meminimalisir pengaruh dari luar dengan cara memberikan 

aturan kepada peserta didik untuk tidak membuat keributan pada saat kelas 

lainnya sedang belajar serta mengadakan pertemuan dengan warga untuk 

membahasa masalah keributan yang dapat mengganggu suasana konsntrasi 

peserta didik pada saat proses belajar mengajar, berusaha memahami 

kondisi atau karakter peserta didik.15 Jadi persamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti 

di Sekolah Dasar. Sedangkan perbedaannya adalah penelitiannya Muhtar ini 

ingin melihat saja bagimana upaya guru dalam meningkatkan konsentrasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ingin mengetahui 

kesulitan belajar peserta didik dan juga ingin mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajaran peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 

tersebut.  

8. St. Wardah Hanafie Das dalam jurnalnya diagnosis kesulitan belajar 

pendidikan agama islam dan solusinya. Hasil dari penelitiannya adalah 

                                                           
15Muhtar,  “Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar” Jurnal Konsepsi Vol. 8 No. 1 2019. 
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kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajar bidang 

studi PAI di SDN 265 Assorajang Kabupaten Wajo adalah kurang minatnya 

peserta didik, metode belajar guru yang kurang tepat/kurang baik, kurang 

rajinnya peserta didik mengikuti pelajaran di sekolah, kurang lengkapnya 

buku-buku di perpustakaan. Solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi 

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

Kabupaten Wajo yaitu faktor intern diri peserta didik sendiri, tenaga 

pendidik agama yang kurang, menghubungkan bahan/materi yang diberikan 

dengan persoalan yang dialami peserta didik, menjadikan lingkungan 

belajar yang kreatif dan kondusif, mempengaruhi lingkungan peserta didik, 

mengatasi faktor penghambatnya.16 Jadi persamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama ingin 

mengetahui kesulitan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

sedangkan perbedaannya adalah lokasi tempat penelitiannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan dan memuat beberapa 

persoalan pada rumusan masalah maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan 

penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peserta didik pada mata 

pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 

b. Mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

pada mata pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 

                                                           
16Wardah Hanafie Das,  “Diagnosis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam Dan 

Solusinya” Jurnal Istiqra’ Vol. 5 No. 2 2018. 
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2. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh dan bisa mengaplikasikanya. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

menambah referensi atau ilmu yang telah ada wawasan dan memberikan 

informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. 

2) Bagi Pendidik 

Sebagai bahan pertimbangan guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik  terkhususnya pada mata pelajaran PAI. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang relevan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Upaya Guru  

1.  Upaya  

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar 

semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah segala sesuatu yang 

bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan 

berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat 

suatu hal tersebut dilaksanakan. Peter salim dan Yeni Salim mengatakan upaya 

adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan guna menciptakan suasana kelas yang menyenangkan 

sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik.1 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah 

bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana usaha atau upaya 

guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran. 

Jadi strategi atau upaya yang di lakukan oleh guru untuk menghadapi 

kesulitan belajar peserta didik  yaitu : 

a. Memilih dan merencanakan strategi yang akan di gunakan guru untuk 

mengetahui kesulitan belajar peserta didik. 

b. Memilih dan merencanakan pendekatan belajar mengajar yang sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

                                                             
1Peter Salim Dan Yeni Salim. ”Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Modern 

English Press, 2005), h. 187. 
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c. Memilih dan menetapkan metode serta teknik mengajar yang di anggap paling 

efektif.2  

2.  Guru  

a. Pengertian Guru 

 Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. keberhasilan suatu pendidikan sangat tergantung dari proses pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru. Hal ini seperti keterangan dari Asis Saefuddin, 

beliau menyatakan bahwa keberhasilan suatu pembelajaran akan menjadi efektif  

dari berbagai faktor. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai guru dapat 

mengenal strategi pembelajaran.3 Seorang guru harus bertanggung jawab kepada 

hasil belajar peserta didiknya, karena guru merupakan faktor yang mempengaruhi 

berhasil tidaknya proses pembelajaran maka guru harus menguasai prinsip-prinsip 

belajar. 

Guru merupakan seorang tokoh yang menjadi teladan bagi anak didiknya. 

Peran seorang guru tidak hanya memindahkan ilmu atas pengetahuan yang ia 

miliki kepada peserta didik. Tidak hanya ilmu yang disampaikan, seorang 

bagaikan artis dalam ruang kelas. Setiap apa yang dikatakan dan apa yang 

dilakukan dapat dengan cepat ditiru dan diikuti oleh anak didiknya. Sebagai 

contoh kecil jika seorang guru menunjuk sesuatu dengan tangan kiri, maka akan 

ada peserta didik yang menunjuk sesuatu kepada teman dengan tangan kirinya. 

Mengapa hal demikian bisa terjadi ? karena bagi anak didik guru adalah teladan 

bagi mereka. Maka, sepatutnya guru harus baik dalam perkataan ataupun 

                                                             

2Nini Subini, “Mengatasi Kesulitsan Belajar Pada Anak “ (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 

h. 19-34. 

3Saiful Bahri Djamarah, “Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif”  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2000), h. 31. 
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perbuatan.4 Guru sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing peserta didik, harus 

memberikan motivasi kepada peserta didik yang sulit belajar. Misalnya 

menanyakan hal-hal yang kurang dipahami peserta didik, menanyakan materi 

yang belum jelas, memberikan petunjuk kepada peserta didik mengenai 

pembelajaran yang sedang dipelajari dan guru menerapkan pembelajaran dengan 

pembelajaran yang variatif. Setiap guru harus mampu menguasai berbagai metode 

pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar 

kelas. 

b. Peran dan Tugas Guru  

Fungsi dan tugas guru dalam interkasi eduktif sama dengan guru pada 

umumnya. Guru mempunyai fungsi dan peran yang paling interkasi di sekolah. 

Karna tugasnya yang mulia, seorang guru menempati posisi yang mulia yang 

berfungsi: (a). guru sebagai memberi pengetahuan yang benar kepada peserta 

didiknya, (b). guru sebagai membina peserta didiknya agar mampu menguasai 

pembelajaran yang diberikan ketika belajar, (c). guru sebagai memberi petunjuk 

kepda peserta didiknya tentang hidup baik dan damai.5 

 Peran dan kedudukan guru yang tepat dalam interkasi edukatif, anak-anak 

juga menemui berbagai kesulitan. Setiap anak tumbuh dan berkembang dalam 

berbagai irama dan variasi sesuai dengan kodrat yang ada padanya. Ia belajar 

secara sendiri-sendiri, sesuai dengan kemampuan dan potensi serta keterampilan 

dan bakat yang ada padanya. Ia belajar sesuai dengan individunya masing-masing, 

peran guru dalam membantu proses belajar peserta didik sangatlah diharapkan. 

Setiap guru harus mengetahui serta berusaha untuk memecahkan kesulitannya. 

                                                             
4Syaifu Bahri Djamarah,  “Strategi Belajar Mengajar”  (Jakarta: Pt, Rineka Cita, 2010), 

h. 37. 
5Syaiful Bahri Jamara,  “Strategi Belajar Mengajar “ ( Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), 

h. 33-34. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 

terkadang banyak hambatan untuk mengembangkan kecerdasan peserta didik. 

Walaupun peran dan kedudukan guru sudah efisien namun terkadang guru 

terkendala dalam hal memahami karakter berbeda dan memiliki cara berpikir yang 

tidak sama sehingga dalam hal ini perlu pendekatan peran dan kedudukan guru 

harus lebih ditingkatkan dalam hal mengembangkan kesadaran peserta didik.  

c. Kompotensi Guru 

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan utama dan konteks 

pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari tujuan nasional 

bangsa Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

menempati posisi yang strategis dalam pembukaan UUD 1945.6 

Dalam situasi pendidikan, hususnya pendidikan formal di sekolah, guru 

merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini 

disebabkan guru berada dibarisan terdepan dalam pelaksana pendidikan dan 

merupakan komponen yang paling penting terpengaruh terhadap pendidikan. 

Kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas 

profesionalnya.7 

B. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Hilgard dan Marquis mengemukakan bahwa belajar merupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan 

sebagainya sehingga terjadi perubahan dalam diri. Belajar memberikan 

pengetahuan bagi peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatan belajar 

                                                             
6Muhamad Abu Bakar,  “Pedoman Pendidikan Dan Pengajaran “ (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2002), h. 62. 
7Ahmad Tafsir, “Ilmu Pendidikan Dalam Presfektif Islam” (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 7. 
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dapat berlangsung di kelas dengan adanya interaksi antara guru dan peserta didik. 

Menurut Sudirman belajar adalah serangkaian perubahan tingkah laku atau 

penampilan melalui beberapa kegiatan misalnya membaca, mengamati, 

mendengarkan, dan sebagainya.8 Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah 

belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.9 

Bertolak dari berbagai definisi yang telah diutarakan para ahli maka secara 

umum belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Proses Belajar Mengajar di Sekolah 

Pendidikan dapat berlangsung di mana saja, salah satunya di Sekolah 

Dasar. Proses belajar anatara guru dengan peserta didik di kelas akan sangat 

bermakna. Dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua 

komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus 

terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar peserta didik dapat 

tercapai secara optimal dengan demikian tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Arifin mendefinisikan proses belajar adalah suatu rangkaian kegiatan 

penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik agar dapat menerima, 

menanggapi, menguasai dan mengembangkan pelajaran itu.10 

Pengertian proses belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku melalui berinteraksi 

                                                             

8Sudirman, “Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar” (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Perkasa, 2010), h. 20. 

9Syaiful,  “Psikologi Belajar”  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 13. 

10 Muhibbin, ” Psilokologi Pendidikan”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 183. 
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antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Perubahan 

tingkah laku tersebut dapat dilakukan melalui aktivitas, praktek, maupun 

pengalaman. Proses belajar guru harus membimbing dan mengarahkan peserta 

didik dalam mencapai keberhasilan belajar di kelas. 

3. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar merupakan terjemahan istilah bahasa inggris learning 

disalibity. Terjemahan tersebut, sesungguhnya kurang tepat karena learning 

artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang 

benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. 

 Kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh the united states office 

of educarion (USOE) dalam Mulyono, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih 

dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa 

ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk 

kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau 

menghitung.11 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah kesulitan belajar adalah suatu kondisi di 

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

hambatan ataupun gangguan dalam belajar.12 

Berdasarkan beberapa devinisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah merupakan suatu keadaan di mana peseerta didik tidak 

dapat menyerap pelajaran secara wajar, baik kesulitan itu datang dari dirinya 

sendiri, dari sekitarnya ataupun karena faktor-faktor lain yang menjadi 

pemicunya. Dalam hal ini, kesulitan belajar akan membawa pengaruh negatif 

terhadap hasil belajarnya. 

                                                             

11Mulyono Abdurrahman,  “Anak Berkesulitan Belajar”, h. 2.  

12Syaiful Bahri Djamarah,  “Psikologi Belajar”  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 235. 



21 

 

Kesulitan belajar di sekolah bermacam-macam yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan sumber kesulitan dalam proses belajar, baik dalam hal menerima 

pelajaran atau dalam menyerap pelajaran. Dengan demikian, pengertian kesulitan 

belajar di sini, harus diartikan sebagai kesukaran peserta didik dalam menerima 

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

didik terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang disampaikan atau ditugaskan 

oleh seorang guru.13 

Pada dasarnya setiap orang itu memiliki perbedaan dalam hal intelektual, 

kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan dalam 

belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima pelajaran. 

Ada orang yang merasa bahwa belajar merupakan hal yang mudah, ada yang biasa 

saja dan ada yang merasa sulit. Hal tersebut dapat kita lihat dari nilai atau 

presentasi yang mereka peroleh. 

Seseorang yang mengalami kesulitan dalam belajar akan memperoleh nilai 

yang kurang memuaskan dibandingkan dengan yang lainnya. Fenomena kesulitan 

belajar seseorang biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau 

prestasi belajarnya.14 Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau 

mungkin tidak dirasakan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jenis hambatan ini 

dapat bersifat psikologis, sosiologis dan fisiologis dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. 

Kesulitan belajar mencakup pengertian yang luas, diantaranya: learning 

disorder,learning disfunction,under achiever,slow learning,leraning disanilities. 

Di bawah ini akan diuraikan dari masing-masing pengertian tersebut: 

                                                             

13Alisuf Sabri, “Psikologi Pendidikan”  (Cet III Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,  2007), h. 

88. 

14Muhibbin Syah, ’’Psikologi Belajar, Ed. VIII” (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 165. 
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a. Learning disorder, atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses 

belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada 

dasarnya yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, 

akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon 

yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari 

potensi yang dimilikimya. 

b. Learning disfunction, merupakan gejala di mana proses belajar yang 

dilakukaan seseorang tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya 

seseorang tersebut tidak menunjukkan 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 learning atau lambat belajar adalah seseorang yang lambat dalam proses 

belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

kelompok lain yang memiliki taraf potensi intelektial yang sama. 

e. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di 

mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil 

belajar di bawah potensi intelektual .15 

Adapun jenis-jenis kesulitan belajar menurut Sudrajat : 

1) Disleksia (dyslexia) yakni ketidakmampuan belajar membaca. Membaca 

merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna dari simbol berupa 

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

dikenal dengan istilah membaca teknis, dan proses pemahaman. Membaca 

                                                             

15Syarif Hidayat, “Tes Diagnostik Atasi Siswa Sulit Belajar”  (Suplemen Teropong, 

2004), h. 90. 
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teknis adalah proses pemahaman atas hubungan antara huruf dan bunyi atau 

menerjemahkan kata-kata tercetak menjadi bahasa lisan atau sejenisnya. 

2) Disgrafia (dysgraphia) yakni ketidakmampuan belajar menulis yang berat 

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

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

seorang peserta didik 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 

bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. 

3) 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 yang beranggapan bahwa berhitung sama 

dengan matematika. Anggapan semacam ini sepenuhnya keliru karena hampir 

semua cabang matematika. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik kesulitan belajar 

tidak hanya dialami oleh peserta didik yang berkemampuan kurang (di bawah 

rata-rata), tetapi juga dapat dialami oleh peserta didik berkemampuan rata-rata 

(normal) bahkan yang berkemampuan kinerja akademik yang sesuai dengan 

harapan.16 Perbedaan individual peserta didik 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 hasil yang kurang baik dalam suatu tes bidang 

studi. 

                                                             

16Muhibbin Syah, ”Psilokologi Belajar”  h. 184. 
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Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak 

dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan 

dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai 

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

laku yang dimanifestasikannya tandai dengan adanya hambatan-hambatan 

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

psikomotorik baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapainya. 

Beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala 

kesulitan belajar, antara lain : 

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

oleh kelompokmya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 

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

Mungkin ada peserta didik yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tapi 

nilai yang dicapainya selalu rendah. 

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

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

tersedia. 

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

menentang, berpura-pura dusta dan sebagainya. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

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

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

mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerjasama, dan sebagainya. 
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f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah 

tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi 

tertentu.17 

Menurut Koestar Partowisatro dan A. Hadi Suparto dalam bukunya. 

“Diagnosa pemecahan kesulitan belajar” bahwa kesulitan belajar adalah 

perbedaan antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang telah dicapai 

secara nyata, juga berarti bahwa anak diharapkan oleh sekolah supaya ia berhasil 

tidak hanya berbagai jenis mata pelajarannya yang formal, tetapi juga dalam 

kebiasaan belajarnya dan perilaku sosialnya”.18 

Maka, dapat disimpulkan yang dimaksudkan kesulitan belajar dalam hal 

ini adalah hambatan-hambatan yang dialami peserta didik dalam usahanya 

mempelajari mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, atau dengan kata lain : 

“hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi gangguan 

yang dapat menghambat kemajuan belajarnya”.19 Jadi dalam hal ini kesulitan 

belajar ditekankan pada segi proses yaitu terjadinya beberapa hambatan yang 

dapat berpengaruh negatif terhadap proses belajar sehingga memberikan hasil 

yang tidak menguntungkan. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Latar belakang terjadinya kesulitan belajar atau ketidakberesan dalam 

belajar banyak sekali macam ragamnya. Pada umumnya “kesulitan” merupakam 

suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam 

                                                             

17Kadeni, “Peran Guru Dalam Membantu Kesulitan Belajar” Jurnal Cakrawala 

Pendidikan Vol.5, No. 1 April 2003. 

18Loester Partowisatro Dan A. Hadi Suparto, “Diagnosa Pemecahan Kesulitan Belajar “ 

(Jakarta: Erlangga, 2001), h. 74. 

19Oemar Hamalik, ” Metode Belajar Dan Kesulitan Belajar”  (Bandung: Tarsito, 2003), 

h. 139. 
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kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat 

mengatasinya.20 

Kesulitan belajar yang dialami oleh seorang peserta didik merupakan 

timbal balik antara berbagai faktor yang mempengaruhinya. Secara umum faktor-

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik) 

dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar antara lain : 

a. Faktor-faktor internal 

1) Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

2) Psikologis (perhatian, minat, bakat, kesiapan). 

b. Faktor-faktor eksternal 

1) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan). 

2) Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah) 

3) Masyarakat (kegiatan peserta didik dalam masyarakat, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat). 

Kedua faktor di atas, yaitu faktor internal dan eksternal sangatlah 

mempengaruhi terhadap perkembangan belajar seseorang. Apabila komponen 

dalam faktor tersebut semua berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar 

seseorang tidak akan mengalami kesulitan belajar. 

Menurut Krik dan Gallagher mengemukakan empat faktor penyebab 

kesulitan belajar.21 

                                                             

20Mukyadi, “Diagnosis Kesulitan Belajar & Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 

Khusus” (Yogyakarta: Nuha Literam, 2009), h. 19. 



27 

 

a. Faktor kondisi fisik 

Kondisi fisik tidak menunjang anak belajar, termasuk kurang penglihatan, dan 

pendengaran, kurang dalam orientasi, dan terlalu aktif. 

b. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang tidak menunjang anak dalam belajar, antara lain 

keluarga, masyarakat, dan pengajaran di sekolah yang tidak memadai. Kondisi 

lingkungan yang mengganggu proses psikologis, misalnya kurang perhatian 

dalam belajar yang menyebabkan anak sulit dalam belajar. 

c. Faktor motivasi dan sikap 

Kurang motivasi belajar menyebabkan anak kurang percaya diri dan 

menimbulkan perasaan-perasaan negative dalam sekolah. 

d. Faktor psikologis 

Kurang persepsi, ketidakmampuan kognitif,dan lamban dalam bahasa, 

semuanya dapat menyebabkan terjadinya kesulitan dalam bidang akademik. 

Sasaran kegiatan kesulitan belajar pada langkah ini pada dasarnya 

ditunjukkan untuk memahami serta mengetahui karakteristik dan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya kelemahan maupun kesulitan yang dialami oleh 

seorang peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran tertentu. 

C.  Peserta Didik  

1. Devinisi Peserta Didik  

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan Tilmidz 

bentuk jamaknya adalah Talamidz, yang artinya adalah murid, maksudnya adalah 

orang-orang sedang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga 

                                                                                                                                                                       

21J. Tombokan Runtukahu, “ Pembelajaran Matematika Dasar Bagi Anak berkesulitan 

Khusus”  (Yogyakarta: Arr-Ruz Media, 2004), h. 22. 
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dengan istilah Thalib bentuk jamaknya adalah Thullab yang artinya adalah orang 

yang mencari, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu.22 

Secara lebih detail para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang 

yang terdaftar dan belajar disuatu lembaga sekolah tertentu, atau peserta didik 

merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang 

masih perlu dikembangkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.23 

Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan 

dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. 

Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peseta didik 

sering disebut sebagai bahan mentah (Raw Material). 

Dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai sejenis 

makhluk “ Homo Educandom” makhluk yang menghanjatkan pendidikan. Dalam 

pengertian ini peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi 

yang bersifat laten sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk 

mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. 

Dalam prespektif psikologis peserta didik adalah individu yang sedang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisisk maupun psikis 

menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan 

                                                             
22Syarif Al-Qusyairi, “Kamus Akbar Arab” (Surabaya: Giri Utama,  2006),  h. 68. 
23Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2003, “Tentang Sistem Pendidikan “ Bab 1 

pasal 1 No 4. 
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berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsisten menujuh kearah titik optimal kemampuan fitrahnya.24 

Ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang pendidik 

ialah sebagai berikut: 

1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga 

merupakan insan yang unik. 

2. Individu yang sedang berkembang. 

3. Individu yang membutuhkan bimbingan individu dan perlakuan 

manusiawi. 

4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.25 

Beberapa ciri khas peserta didik tersebut di atas harus diketahui dan 

dipahami mendalam oleh seorang pendidik sehingga dengan begitu ia dapat 

mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. 

Dari baberapa devinisi di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

adalah seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui 

pendidikan itu dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, maupun dilingkungan 

masyarakat dimana anak tersebut berada. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Hadiyanto bahwa tugas pertama seorang guru adalah 

mengobservasi minat dana mengklafisikasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. 

Sebagai seorang pendidik, guru harus memahami dan memberikan pemahaman 

tentang aspek-aspek yang terdapat dalam diri peserta didik untuk dikembangkan 

sehingga tujuan pendidikan berkualitas dapat tercapai. 

2.  Hakekat Peserta Didik  

a) Peserta didik sebagai manusia 

                                                             
24Desmita, “Psikologi Perkembangan Peseta Didik”  (Bandung: Pt Rmaja Rosdakarya, 

2012), h. 39. 
25Umar Tirarahardja Dan Lasula, “Pengantar Pendidikan” (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

Cet Ke-1, h. 52-53. 
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Sebelum mengkaji tugas peserta didik dalam relevansinya sebagai objek 

dan subjek belajar penting dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat manusia 

sebab manusia adalah kunci dan soal utama. Bagaimana manusia itu bertingkah 

laku, apa yang menggerakkan manusia sehingga mampu mendimanisasikan 

dirinya dalam kehidupan. Dalam kegiatan pendidikan, pendidik harus 

memperlakukan peserta didik sebagai manusia berderajat paling tinggi dan paling 

mulia diantara makhluk-makhluk lainnya meskipun individu yang satu berbeda 

dari individu lainnya. Perlakuan pendidik terhadap mereka tidak boleh dibedakan, 

pelayanan unggul perlu dilakukan untuk semua peserta didik26. 

b) Peserta didik sebagai subjek belajar 

 Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati 

posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Relevan dengan uraian di atas bahwa 

peserta didik menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpunan perhatian. Di dalam 

proses belajar mengajar peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita 

memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.  

Peserta didik menjadi faktor penting sehingga menuntut dan dapat 

dipengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Jadi dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah peserta 

didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan 

komponen-komponen lain meliputi bahan apa yang diperlukan, bagaiman cara 

tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung, semua itu 

harus disesuaikan dengan kedaan dan karakterisktik peserta didik. Itulah sebabnya 

peserta didik merupakan subjek belajar. 

 

 

                                                             
 26Prayitno, “Dasar Teori Dan Praksis Pendidikan.”  (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 63. 
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3. Perkembangan Peserta Didik 

Secara etimologis perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti 

maju menjadi lebih baik. Secara terminologis perkembangan diartikan sebagai 

sebuah proses kualitatif yang mengacu pada kesempurnaan fungsi sosial dan 

psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia.  

Kasiram menegaskan bahwa perkembangan mengandung makna adanya 

pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya mengandung arti 

bahwa perkembangan merupakan sifat individu menuju kesempurnaan yang 

merupakan kesempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya.27 

4. Karakteristik dan Perbedaan Peserta Didik 

Sebagai manusia yang berpotensi maka di dalam diri peserta didik ada 

suatu daya yang dapat tumbuh dan berkembang disepanjang usianya. Potensi 

peserta didik sebagai daya yang tersedia, sedangkan pendidikan sebagai alat yang 

mampu untuk mengembangkan daya itu. Bila peserta didik adalah sebagai 

komponen inti dalam kegiatan pendidikan. Maka merekalah sebagai pokok 

persoalan dalam interaksi eduktif. Oleh karena itu untuk mengembangkan potensi-

potensi tersebut seorang pendidik terlebih dahulu harus memahami karakteristik 

peserta didiknya dengan baik. Karakteristik yang harus dipahami tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas 

sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi yang dimilikinya ini 

perlu dikembangkan dan diakualisasikan sehingga mampu mencapai paraf 

perkembangan yang optimal. 

2. Peserta didik adalah individual yang sedang berkembang. Artinya, peserta 

didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik 

                                                             
27Muhammad Syamsussabri,  “Konsep-Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta 

Didik”  Jurnal Perkembangan Peserta Didik, Vol. 1 Tahun 2013, h. 3. 
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yang ditunjukkan pada diri sendiri maupun diarahkan dan penyesuaian dengan 

lingkungannya.  

3. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan 

manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang maka proses pemberian 

bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya. Peserta 

didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri, dalam 

perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang 

kearah kedewasaan. Di samping itu, dalam diri peserta didik juga dapat 

kecenderungan anak melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain. 

Karena itu, setahap demi setahap orang tua atau pendidik perlu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab sesuai 

dengan kepribadannya sendiri.28 

D.  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pembelajaran Agama Islam  

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata”instruction”yang dalam 

bahasa yunani disebut instructus atau intruere yang berarti menyampaikan 

pikiran,dengan demikian arti intructional adalah menyampaikan atau ide yang 

telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran.29Kegiatan belajar dirancang 

untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar peserta didik,peserta didik dengan pendidik,lingkungan,dan 

sumber belajar lainya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pembelajaran adalah kegiatan di mana guru melakukan peranan-peranan 

tertentu agar peserta didik dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

                                                             
28Desmita. “Psikologi Perkembangan Peserta Didik”. h. 39. 

29Bambang Warsita, ”Teknologi Pembeljaran:Landasan Dan Aplikasinya” (Jakarta: 

Renuka Cipta, 2008), h .20. 
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diharapkan. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur 

yang menitik beratkan pada kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan tertentu.30 

Oemar hamalik mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi 

yang tersusun,meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling memperngaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.31 Pada 

hakekatnya pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan peserta didik 

atau bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan terdorong 

oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam 

kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik.32 

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal.33 Dapat dikatakan 

pembelajaran merupakan segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan belajar 

agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah (facilitated) pencapaiannya. 

Devinisi Pendidikan Agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera 

dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam ialah sebagai usaha sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama islam dan sumber utamanya kitab suci Al-Qur,an dan 

hadist melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

                                                             

30Oemar Hamalik, ”Proses Belajar Mengajar” (Cet. XVI,Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

201.  

31Oemar Hamalik, ”Kurikulim dan Pembelajaran” (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 57.  

32Muhaimin,”Paradikma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di sekolah” 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 185. 

33Bambang Warsita, “ Teknologi Pembelajaran: Landasan Dan Aplikasinya”, h. 266.  
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pengalaman.34 Dibarengi tuntutan untuk menghormati pemeluk agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.  

Marimba dalam buku karangan Heri gunawan memberikan devinisi 

Pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribdian utama 

menurut ukuran agama islam. 

Zuhairimi mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai asuhan-asuhan 

sistematis dalam membentuk anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan 

ajaran agama islam.35 

Sedangkan Zakiyah Drajat dalam bukunya Ilmu Pengetahuan Pendidikan 

Agama Islam menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan usaha terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan megamalkan ajaran agama serta 

menjadikannya sebagai pedoman sebagai pandangan hidup.36  

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan Agama Islam di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar 

untuk membina dan mengembangkan pengetahuan peserta didik untuk mengenal, 

dan memahami ajaran tentang agama islam secara menyeluruh serta menjadikan 

ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatannya di 

dunia maupun di akhirat nanti. 

Dengan demikian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat diartikan 

sebagai upaya membuat peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar 

                                                             

34Heri Gunawan, “Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, h. 201. 

35Zuhairimi, “Metode Khusus Pendidikan Agama” (Surabaya: Usaha Ovvset Printing, 

1981), h. 25. 

36Zakiyah Drajat, “ Ilmu Pendidikan Islam”, h. 86.  
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dan tertarik untuk terus menerus mempelajari Agama Islam secara menyeluruh 

yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku 

seseorang baik dalam kognitif, efekif dan psikimotorik.37  

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu :38 

a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha, yakni suatu kegiatan pengajaran dan 

latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar untuk mencapai tujuan. 

b. Peserta didik dibimbing, diajari dan dilatih dalam meningkatkan keyakinan 

pemahaman penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran Agama Islam. 

Dengan demikian kata lain bimbingan menjadi muslim yang tangguh dan 

mampu merealisasiakan ajaran Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi insan kamil. 

Untuk itu penanaman pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat 

penting dalam membentuk dan mendasari anak sejak dini. Dengan penanaman 

pembelajaran pendidikan agama Islam sejak dini diharapkan mampu membentuk 

pribadi yang kokoh, kuat, dan mandiri untuk berpedoman pada Agama Islam. 

2.  Fungsi Pendidikan Agama Islam 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat 

                                                             

37Abdul Makid Dan Dina Andayani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi” 

(Cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 132 

38Muhaimin, “ Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI  di Sekolah”, 

h.183. 
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c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik di lingkungan fisik maupun di lingkungan sosial dan mengubah 

lingunganya sesuai dengan ajaran islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal yang negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perlembangan menuju manusia seutuhnya. 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata 

dan tidak nyata) sistem dan fungsionalmya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus 

dibidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. 39 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Kurikulum PAI dalam buku karangan Abdul majid, pendidikan Agama 

Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk mendapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 40  

Kemudian secara umum pembelajaran pendidikan Agama Islam bertujuan 

untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-

                                                             

39Abdul Majid Dan Dian Andayani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep Dan Implementasi Kurikulum, 2004)” h. 134-135. 

40Abdul Majid Dan Dian Andayani, h. 135.  
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ajaran Islam dan bertaqwa pada Allah, atau “hakikat tujuan Pembelajaran 

Pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil”.  

Abd Ar-Rahman An-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pembelajaran 

pendidikan islam  adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah 

laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya 

bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam 

kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Devinisi tujuan 

pembelajaran pendidikan ini lebih menekankan pada kepasrahan Tuhan yang 

menyatu dalam diri secara individual maupun sosial.41 

H. M. Arifin mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah “Membina dan mendasari kehidupan anak dengan nilai-nilai 

syariat islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama” sedangkan Iman 

Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan islam yang paling utama adalah 

“beribadah dan bertaqarub kepada Allah kesempurnaan insasi yang tujuannya 

kebahagiaan dunia dan akhirat”, selanjutnya Ahmad D. Marimba menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan islam adalah “untuk membentuk kepribadian yang 

muslim, yakni bertaqwa kepada Allah”:42 

4. Materi Atau Isi Materi Pelajaran PAI  

Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komperehensif serta 

menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman umat dalam hidup.43 

Sebagaimana kita ketahui ajaran pokok Islam adalah meliputi: masalah aqidah 

(keimanan), syari’ah (keislaman), dan akhlak (ihsan). 

                                                             

41Rokib, “Ilmu Pendidikan Islam” (Yogyakarta: 2009), h. 29.  

42Akmal Hawi, ” Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam” (Jakarta: Rajawali Perss, 

2014), h. 20. 

43 Chabib Thoha,Dkk, “Metodologi Pengajaran Agama” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

1999), h. 20. 
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Ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan 

pembahasan dasar hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits serta ditambah 

lagi dengan sejarah islam (tarikh) sehingga secara berurutan.44 

a. Tauhid (ketuhanan), suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing 

untuk dapat mengetahui, meyakini dan mengamalkan aqidah Islam secara 

benar. 

b. Akhlak, mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan 

tercela yang harus dijauhi. Serta mengajarkan pada peserta didik untuk 

membentuk dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bentuk tingkah laku 

baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun manusia 

dengan alam. 

c. Fiqh/ibadah merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syari’at 

Islam yang di dalamnya mengandung perintah-perintah agama yang harus 

diamalkan dan larangan yang harus dijauhi. Berisi norma-norma hukum, 

nilai-nilai sikap yang menjadi dasar dan pandangan hidup seorang muslim, 

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh dirinya, keluarganya, dan 

masyarakat lingkungannya. 

d. Studi Al-Qur’an merupakan perencanaan program pengajaran membaca dan 

mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tertentu yang sesuai 

dengan kepentingan peserta didik menurut tingkat-tingkat sekolah yang 

bersangkutan. Sehingga dapat dijadikan modal kemampuan untuk 

mempelajari, meresapi dan menghayati pokok-pokok kandungan dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Al-Hadits seperti halnya Al-Qur’an di atas merupakan perencanaan dan 

pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan hadist-hadist 

                                                             

44Abdul Majid Dan Dian Andayni, ”Pendidikam Agama Islam Berbasis Kompetens”, h. 

77. 



39 

 

tertentu sesuai dengan kepentingan peserta didik. sehingga peserta didik dapat 

mempelajari, menghayati dan menarik hikma yang terkandung di dalamnya.  

f. Tarikh Islam, memberikan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan 

islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa nabi dan sesudahnya 

baik daulah islamiyah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, 

khususnya perkembangan agama islam di tanah air.45 

5. Bentuk Kesulitan-Kesulitan Dalam Pembelajaran PAI 

Kesulitan belajar peserta didik biasanya tampak jelas dari menurunnya 

kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Ketidak berhasilan dalam proses belajar 

untuk mencapai ketuntasan bahan ajar tidak dapat dikembalikan pada satu faktor, 

tetapi pada beberapa faktor yang terlibat dalam proses pembelajaran. Faktor 

tersebut adalah Peserta didik yang belajar, jenis kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik dan kegiatan yang dialami dalam proses pembelajaran, dalam proses 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar, hal yang paling penting adalah 

menemukan letak dan jenis kesulitan belajar sehingga pengajaran perbaikan 

(Learning corrective) yang dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

45Zakiah Daradjat, “Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam”  (Jakarta: Bumi Aksaram, 

2009), h. 173. 
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E. Kerangka Konseptual 

 

  

        

 Upaya Guru Dalam Mengatasi Peserta Didik Pada 

Pelajaran PAI 

 

Landasan  Teologis 

 (Q.S Al-Alaq: 1-5) 

 

Landasan  Yuridis 

UU RI NO.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Mata  Pembelajaran PAI 

Kemampuan peserta didik 

dalam Memahami 

Pembelajaran PAI: 

1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Psikomotorik 

4. Spiritual  

 

 

 

 

Hambatan peserta didik dalam 

Memahami Pembelajaran PAI 

1. Faktor Eksternal meliputi: 

- Fasilitas  

 - Lingkungan 

- Metode mengajar 

2. Faktor Internal meliputi: 

- Fisik 

- Motivasi 

- Cara belajar dan hubungan sosial  

 

Implikasi  Kesulitan Belajar 

1. Memberikan informasi kepada pendidik dalam memahami peserta 

didik  yang mengalami kesulitan belajar. 

2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada 

peserta didik di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 

3. Mencari solusi untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik di 

SDN 1 Rupe Kabupaten Bima pada mata pelajaran PAI. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini 

hanya bisa berusaha mengungkapkan kembali atau mendeskripsikan fakta-fakta 

yang ada di lapangan dengan apa adanya. Jadi secara istilah penelitian kualitatif 

ini adalah prosedur yang ada penelitian yang menghasilkan beberapa data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari seseorang lain maupun diri 

sendiri atau perilaku yang diamati1. Jadi penelitian kualitatif hanya berusaha 

mendeskripsikan atau mengungkapkan fakta-fakta apa yang terjadi di lapangan 

yang sesungguhnya dengan apa adanya sesuai kondisi dan keadaan yang betul-

betul terjadi sebenarnya yang sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Rupe 

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Adapun alasan penetapan lokasi 

penelitian ini dikarenakan belum pernah ada penelitian yang bersinggungan 

dengan judul yang di angkat oleh peneliti.  

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan atau perspektif merupakan titik tolak atau sudut pandang 

yang digunakan terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan penelitian yang 

digunakan ialah pendekatan fenomenologi, pendekatan tersebut digunakan untuk 

memandang proses penelitian. 

                                                             
1Lexi J. Moleong , “Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. 29; Bandung: PT Remaja 

Rosarya, 2011),  h. 5. 
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 Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan tentang apa yang tampak 

mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman 

manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian 

kualitatif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan meneliti di 

berbagai macam kegiatan masyarakat setempat2. 

 Jadi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi 

berupaya untuk menangkap berbagai persoalan atau fenomena yang ada di 

masyarakat sehingga ia mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi di 

lingkungan tersebut dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. 

C.  Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer  

  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri di lapangan oleh peneliti atau bersangkutan yang 

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

langsung melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi langsung oleh 

penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan penelitian yaitu 

Kepala Sekolah dan guru PAI yang ada di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

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

                                                             
2Muhammad Idrus, “ Metodologi Penelitian Ilmu Soasia” (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 

h. 59. 

3J. Sopranto, “Metode Ramalan Kualitatif” (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.18. 

4Hasan M. Ikbal, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya” 

(Jakarta: Galia Indonesia, 2002), h. 82. 
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sekunder berasal dari stude perpustakaan baik berupa buku-buku, hasil-hasil 

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

yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi data primer. 

D.   Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Observasi adalah proses pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang digunakan 

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

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

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

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

menghindari data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.5 

 Penggunaan observasi inipun sejak awal sudah dilaksanakan oleh 

peneliti, terutama pada saat pengenalan lapangan penelitian. Bahkan dari hasil 

observasi ditemukan beberapa gejala, peristiwa yang erat kaitannya dengan judul 

penelitian yang diajukan oleh peneliti. 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah metode dua orang saling bertukar informasi dan ide 

atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga data diskontruksikan makna dalam 

satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai metode pengumpulan data 

                                                             

5Moh. Nasir, “Metode Penelitian” (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4. 
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untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam dari informan. Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu 

wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada 

subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman 

yang disiapkan sebelumnya.6 

 Pengguanaan wawancara akan memudahkan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat peserta didik pada mata 

pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, dan bagaimana upaya guru PAI 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SDN 

1 Rupe Kabupaten Bima. 

 Wawancara dilakukan peneliti dengan instrumen akan diperkuat dengan 

pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti: buku catatan, 

rekorder dan kamera, dengan pertimbangan penggunaan perangkat bantu tersebut 

dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses 

penelitian. Proses wawancara dilakukan secara struktur dalam bentuk pertanyaan 

yang akan ditanyakan kepada informan kemudian jawaban dari informan tersebut 

dicatat. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. 

Data-data yang terkumpul melalui dokumentasi cenderung merupakan data 

sekumder.7 Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari 

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

foto, maupun data lain yang relevan dengan penelitian studi dokumentasi sebagai 

                                                             

6V. Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami” 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 32. 

7Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar,”Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II” 

(Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 69. 
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pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan 

pengguanaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil 

observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel. 

 Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, diarahkan oleh peneliti 

untuk mendokumentasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penelitian. Kondisi inilah yang dipandang oleh peneliti bahwa metode 

pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian. 

E.  Instrumen Penelitian 

 Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam penelitian yaitu 

instrumen atau alat yang digunakan. Pada pengumpulan data dibutuhkan pada 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa ragam 

instrumen sebagai berikut : 

1. Pedoman wawancara 

 Pedoman wawancara merupakan data yang dilakukan dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check list.8 Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan pendapat atau persepsi responden tentang apa 

yang diteliti. Wawancara yang berupa pertanyaan ini akan menjadi sumber 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini pedoman wawancara 

hanya berisi garis besar materi yang hendak diwawancarai atau lebih jelasnya, 

hanya berisi poin-poin penting dari fokus dan aspek, fokus yang perlu ditanyakan 

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

memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informasi atau sumber data, 

                                                             

8Suharsimi Arikunto, ”Prosedur Penelitian”  (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), h. 270.  



46 

 

maka perlu bantuan alat-alat seperti buku catatan, tape recorder atau alat perekam 

(suara dan gambar)lainnya. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan cara lain untuk membantu dan melengkapi data 

yang diperoleh peneliti selain melakukan wawancara. Format dokumentasi 

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

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

ia melakukan pengambilan kembar berupa foto maupun video pada saat 

wawancara sedang berlangsung. 

3. Rekaman  

 Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara 

dengan pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya. Alat 

perekam suara juga digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. 

Dengan alat perekam suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban 

yang tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara memutar kembali hasil rekaman 

yang telah dilakukan. Rekaman dari data hasil rekaman tersebut maka 

dideskripsikan dalam bentuk transkip wawancara.  

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

 Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterprestasikan arti data-data yang telah terkumpul 

dengan memperhatikan sebanyak mungkin aspek situasi yang telah diteliti pada 

saat itu sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang 

keadaan sebenarnya. 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 
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cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.9 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Hubeman 

dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut 

adalah (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) 

penarikan simpulan atau verifikasi.10 

1. Reduksi Data (Data Reduntion) 

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

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 

direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah penulis untuk mencari yang sewaktu-waktu diperlukan, kegiatan 

reduksi ini telah dilakukan penulis setelah kegiatan pengumpulan pengecekan data 

yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi sistematis. Data yang 

tidak perlu alam di buang kedalam bank data karena sewaktu-waktu data ini bisa 

digunakan kembali. 

 Hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi 

dokumentasi dilapangan, data yang dilapangan. Penulis menggolongkan hasil 

penelitian sesuai dengan sub permasalahan yang sudah dijabarkan pada rumusan 

masalah. 

 

                                                             

9Sugiyono, ”Metodologi Penelitian Pendidikan” (Cet, XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

335. 

10Hardani, Dkk, “Metodologi Penelitian Kualitatif & Kiantitatif” (Yogyakarta: CV 

Pustaka Ilmu, 2003),  h. 163. 
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2. Penyajian Data (Data Dispaly) 

 Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

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

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

penulis dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan hubungan antara 

disiplin ilmu dengan kualitas guru. 

3. Verivikasi Data Atau Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan atau verivikasi adalah usaha untuk mencari atau 

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

proposisi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

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

pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan 

secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, 

peneliti mulai mencari, arti kejelasan-kejelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu 

kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang 

dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan. 

G.  Pengujian dan Pengabsahan Data Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif perlu pengujian dan keabsahan data untuk 

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

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Kriteria yang 

digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus 

memenuhi empat komponen dari kriteria credibility yaitu :11 

                                                             

11Hardani, Dkk, “Metodologi Penelitian Kualitatif & Luantitatif”, h. 202-204. 
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1. Persistent Observation atau observasi yang dilakukan terus menerus 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami suatu gejala yang 

lebih mendalam. Dengan teknik ini maka peneliti akan dapat menetapkan 

aspek-aspek mana yang penting dan yang tidak dan kemudian 

memusatkan perhatian kepada aspek-aspek yang relevan dengan topik 

penelitian. 

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

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan 

berbagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menyebutkan 

sebagai multyangulation mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, tetapi 

bisa lebih atau bahkan hanya dua sudut saja kalau memamng dirasa 

cukup dan atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut. 

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

kredibilitas hasil dari penelitian kualitatif adalah melibatkan partisipan 

(subyek) untuk mereviewnya. Proses ini dilakukan dengan jalan 

melibatkan subyek mereview data/informasi, interpretasi dan laporan 

hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisipan 

(subyek) setuju terhadap semua yang dilaporkan peneliti maka 

kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan credible. 

4. Referensial adequacy cheks 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 kesesuaian antara data/informsi dan kesimpulan-

kesimpulan hasil penelitian (melalui proses validasi) maka dapat 

dikatakan bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya (credible). 
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 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknik pengujian dan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan 

data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi 

dilakukan dan digunakan mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode dan waktu.12 

1) Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajar 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda.13 Beberapa sumber data diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara, observasi dan  dokumentasi. Data tersebut diperoleh dari 

Kepala Sekolah dan guru PAI, data yang diperoleh peneliti kemudian 

disimpulkan dari beberapa informan tambahan. 

2) Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data.14 Data yang 

dikumpulkan dengan cara memverifikasi kembali data melalui informasi 

yang sama pada waktu yang berbeda. Peneliti menggunakan pedoman 

wawancara dengan waktu yang berbeda dengan sumber lainnya. Untuk 

mendapatkan data yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan 

pengamatan tidak hanya satu kali saja. Dengan mendapatkan hasil tersebut 

dilakukan beberapa minggu untuk merangkum semua hasil yang telah 

didapatkan oleh peneliti, baik itu hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

                                                             

12Sanafiah Faisal,  “Metododogi Penelitian Sosial” (Cet I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.  
13Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (Cet XIV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 25. 
14Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B” (Cet XX; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 273. 
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BAB IV  

Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran PAI 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Rupe kecamatan Langgudu Kabupaten 

Bima. SDN 1 Rupe didirikan pada tanggal 1 Agustus 1949. SDN ini berada di 

depan jalan raya, di samping lapangan desa Rupe, tepatnya diwilayah 

RT019/RW002  dusun Sori Nocu desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten 

Bima. Sekolah ini sangat berarti bagi masyarakat karena anak-anak yang lulus 

dari tingkat kanak-kanak (TK) dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus 

keluar dari daerah ini.  

Sekolah Dasar Inpres 1 Rupe ini dipimpin oleh kepala sekolah yang 

bernama ST. Kalsum S.Pd.I dan mempunyai tenaga pengajar  sebanyak 23 orang 

yang terdiri dari guru honorer dan PNS, 1 tenaga operator dan 1 penjaga di 

sekolah tersebut. Pada saat ini SDN 1 Rupe memiliki peserta didik sebanyak 133 

orang. 

Fasilititas yang terdapat di Sekolah SDN 1 Rupe yaitu: dilihat dari segi 

ruang/bangunan seperti kantor tata usaha (TU) di dalamnya ada komputer satu 

buah, ruang kepala sekolah beserta ruang tamu dan lemari hiasan, ruang UKS dan 

ruangan bimbingan konseling (BK), dan juga terdapat perpustakaan yang di 

dalamnya dilengkapi dengan buku-buku bacaan, lapangan upacara, ruang dapur 

dilengkapi dengan kompor dan perlengkapan lainnya, WC khusus peserta didik 

ada dua buah dan WC untuk guru ada dua buah, dan juga terdapat pos keamanan, 

kantin dan mushola, dan pagar yang mengelilingi sekolah tersebut serta luas tanah 

lokasi keseluruhan SDN 1 Rupe Kabupaten Bima adalah 10.000 m2 yang 
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bersetifikat. Jadi berdasarkan dari uraian di atas maka bangunan SDN 1 Rupe 

merupakan sarana yang membantu para peserta didik untuk mengikuti pelajaran 

karena tanpa adanya sarana yang lengkap maka proses pembelajaran tidak akan 

berjalan dengan baik. 

1. Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 

Dilihat dari segi sarana dan prasarana yang ada di SDN 1 Rupe 

alhamdulillah sudah sangat memadai dilihat dari segi fasilitas yang ada di sekolah 

maka guru-guru maupun peserta didik merasa lebih nyaman karena fasilitas yang 

ada di sekolah cukup memadai untuk digunakan sehari-hari. Dan untuk lebih 

jelasnya mari kita melihat keadaan sarana dan prasarana yang ada di SDN 1 Rupe 

pada tabel-tabel berikut : 

Tabel 1 : Keadaan Sarana Dan Prasarana SDN 1 Rupe 

No

. 

Nama Sarana Dan Prasarana Banyaknya  Keterangan  

1. Ruang Kepala Sekolah 1 Buah Ruang Baik 

2. Tata Usaha 1 Buah Ruang Baik  

3. Ruang Guru 1 Buah Ruang Baik  

4. Ruang Kelas 6 Buah Ruang Baik 

5. Perpustakaan  1 Buah Ruang Baik  

6. WC Peserta Didik  2 Buah Ruang Baik  

7.  WC Guru 2 Buah Ruang Baik  

8. Gudang  1 Buah Ruang Baik  

9. Taman  1 Buah Ruang Baik  

10. Lapangan Upacara  1 Buah Baik  

11. Kantin 2 Buah Baik 
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12. Ruangan BK 1 Buah Ruang Baik  

13. UKS 1 Buah Ruang Baik  

14. Ruang Dapur 1 Buah Ruang Baik  

15. Pos Keamanan 1 Buah Ruang Baik  

16. Mushola 1 Buah Ruang Baik  

Sumber  Data: Dokumen SDN 1 Rupe TA 2020/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 

2. Keadaan Peserta Didik di SDN 1 Rupe 

Di dalam proses belajar mengajar peserta didik hendaknya menjadi tolak 

ukur untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, titik 

keberadaan peserta didik sangat diperlukan. Peserta didik dituntut untuk lebih 

aktif dalam menerima pelajaran supaya peserta didik mendapatkan pengetahuan 

yang memadai. Oleh karena itu keberadaan serta peran aktif peserta didik mutlak 

diperlukan dalam kegiatan proses belajar mengajar supaya dapat mengetahui 

keadaan peserta didik SDN 1 Rupe Kabupaten Bima yang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2. Keadaan peserta didik SDN 1 Rupe tahun ajaran 2020/2021 

Kelas   Laki-laki Perempuan  Jumlah  

I 7 12 19 Orang 

II 11 10 21 Orang 

III 10 9 19 Orang 

IV 13 15 28 Orang 

V 14 7 21 Orang 

VI 13 12 25 Orang 

Sumber data: Dokumen TU SDN 1 Rupe TA 2020/2021 tgl 6 Oktober 2021 

3. Keadaan Guru/Pegawai SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 
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Di samping peserta didik sebagai komponen utama dalam berpendidikan, 

guru juga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar. Sebagian besar guru-guru tersebut berijazah sarjana, 

pengalaman dalam  keguruan merupakan suatu modal seorang guru dalam 

tugasnya, guru berkewajiban untuk mendidik, mengajar materi pelajaran serta 

mengarahkan peserta didik kearah pencapaian tujuan pengajaran yang telah 

direncanakan. Seorang guru juga mendapatkkan nilai tertinggi dalam pendidikan 

karena guru adalah tempat untuk mendapatkan pengetahuan serta guru merupakan 

orang yang paling bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Maka dari 

itu keberadaan guru perlu diketahui. Berikut adalah keadaan guru dan pegawai 

SDN 1 Rupe Kabupaten Bima pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Keadaan pendidik dan tenaga pendidik 

No. Nama Pendidikan 

Terakhir 

Mata pelajaran yang diajar 

1. ST. Kalsum, S.Pdi SI Kepala Sekolah 

2. H. M. Tayeb, S. Pdi SI Wakil Kepala Sekolah 

3. Ibu Sanuriah S.Pdi SI PAI kelas III dan IV 

4. ST. Hafsah S.Pd SI Tematik Kls I 

5. Siti Fatimah, S.Pd SI Tematik Kls V 

6. Nuryati S.Pd SI Tematik Kls III 

7. Hamimah S.Pdi SI Tematik Kls IV 

8. Suryani S.Pd SI Tematik Kls II 

9. Suhartin S.Pdi SI PAI Kls I dan II 

10. Siti Aminah SMA Pengelola perpustakaan 

11. Rafidin S.Pd SI PJOK Kls IV,V dan VI 

12. Rahmani S.Pdi SI PAI Kls V dan VI 
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13. Nurmi S.Pdi SI Pendidikan…Kls V 

14. Taslim S.Pd SI PJOK Kelas I,II dan III 

15. Nurlailah S.Pdi SI Kesenian Kls I 

16. Fariati S.Pdi SI Kesenian Kls II 

17. Nurhasanah S.Pd SI Kesenian/Mulok Kls VI 

18. Jumratul Aqabah, S.Pdi SI Matematika Kls IV 

19. Jumriati S.Pd SD SI Mulok Kls IV 

20. Muhammad Patriot S.Pd SI Kesenian Kls III 

21. Trisucipto S.Pd SI PPKN dan IPS 

22. ST. Hadijah S.Com SI Opearator 

23. Jamaludin  SMA Penjaga 

Sumber data: Dokumen TU SDN 1 Rupe TA 2020/2021 tgl 6 oktober 2021 

4. Visi SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 

Adapun visi terwujudnya SDN 1 Rupe yaitu : 

Meningkatkan kesadaran melalui penerapan iman dan taqwa, sumber daya 

manusia yang berakhlak , berkualitas, dan berbudaya. 

5. Misi SDN 1 Rupe Kabupaten Bima yaitu : 

1. Menyiapkan sarana dan prasarana 

2. Menyiapkan tenaga guru/pegawai yang provisional 

3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal 

4. Tertanam keyakinan/akidah melalui pengalaman agama 

5. Melaksanakan les menjelang UAS/UAN secara kontinyu 

6. Mengupayakan peningkatan target pencapaian UN/US dari tahun ke tahun  

7. Memberikan pembinaan secara efektif terhadap Peserta didik yang 

memilikikemampuan lebih 

8. Membina hubungan sosial budaya dengan lingkungan masyarakat. 
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6. Tujuan Sekolah SDN 1 Rupe 

1. Meningkatkan cerminan yang baik yang ada di lingkungan sekitar kita 

2. Meningkatkan bimtek dan imtek 

3. Meningkatkan keterampilan peserta didik dengan bakat serta minat 

belajar 

4. Meningkatkan kepribadian secara seluruhnya 

5. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi. 

7. Struktur Organisasi SDN 1 Rupe Kabupaten Bima. 

Dalam suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan adanya suatu 

organisasi yang baik dan teratur dalam rangka membantu kelangsungan proses 

belajar mengajar yang baik. Organisasi tersebut sangat urgen dalam menjunjung 

maju mundurnya proses belajar mengajar pada suatu lembaga pendidikan. 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di SDN 1 Rupe ini 

kepala sekolah sering mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap tata kerja, dan 

kegiatan-kegiatan pendidikan dengan mengadakan pengembangan bakat guru, 

pegwai dan peserta didik  melalui organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi 

yang ada di SDN 1 Rupe ini : 
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B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peserta didik Pada Mata 

Pelajaran PAI di SDN 1 Rupe 

1. Faktor Pendukung Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Faktor pendukung kesulitan belajar dapat dilihat berdasarkan dua faktor 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi ketersediaan 

fasilitas, lingkungan belajar dan metode mengajar dari guru, sementara faktor 

Internal meliputi pemanfaatan fasilitas, motivasi, cara belajar dan hubungan 

sosial. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator untuk melihat kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik. 

  Berdasarkan Hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu Ibu Kalsum 

beliau mengatakan bahwa:  

”Sebagai kepala sekolah saya selalu mengontrol ketersediaan fasilitas-
fasilitas pendukung dalam mata pelajaran contohnya seperti buku-buku, 
sarana dan prasarana, terkhusus mata pelajaran PAI ada tambahan al-qur’an 
dan mushola sebagai tempat untuk melakukan praktek-praktek keagamaan, 
sehingga segala kebutuhan dalam memenuhi indikator-indikator mata 
pelajaran PAI dapat terpenuhi dengan baik”.1 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Rahmani yang mengatakan bahwa: 

 
“Fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mata pelajaran PAI itu cukup 
banyak, contohnya seperti buku-buku, al-qur’an, ruang belajar yang 
memadai, semua sudah disediakan. Kita bahkan punya ruangan tersendiri 
yang bisa dimanfaatkan untuk praktek-praktek berkaitan dengan mata 
pelajaran PAI yaitu musolah, yang selalu terbuka kapan saja kita mau 
memanfaatkannya”.2 

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa faktor pendukung secara 

eksternal dalam kegiatan belajar mengajar terkait matapelajaran PAI sebagaimana 

dikatakan oleh ibu ST. Kalsum ditemukan ketersediaan fasilitas pendukung yang 

                                                             

1Ibu ST.Kalsum Kepala Sekolah SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di Ruang 

Kepsek, Bima: 8  Oktober 2021. 

2Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI Di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima:9 Oktober 2021. 
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memadai yaitu tersedianya fasilitas seperti musholah  yang dapat mendukung 

praktek-praktek dalam pelajaran PAI. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh ibu 

Rahmani bahwa ketersediaan musholah ini merupakan suatu yang sangat 

mendukung dan banyak yang bisa dimanfaatkan, yaitu dapat memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam melakukan praktek seperti sholat, menghafal 

Al-Qur’an dan lain sebagainya, semasih itu baik dan berkaitan dengan agama 

Islam pintu musholah akan selalu terbuka. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara 

dengan Ibu Suhartin ditemukan: 

“Saya menerapkan metode belajar sambil bermain seperti yang saya katakan tadi, 
dan juga memberikan bimbingan khusus kepada anak-anak yang sudah terpantau 
mengalami kesulitan belajar. Menurut saya itu cara yang paling efektif, karena 
mengajar anak-anak usia seperti mereka butuh kesabaran yang tinggi”.3 

Kemudian ibu Rahmani menambahkan : 

“Kemampuan Peserta didik di sini cukup baik, mereka memiliki kemauan 
yang tinggi dalam belajar, terkhusus mata pelajaran PAI yang saya ajarkan 
yah!, Peserta didik sebagian besar mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, 
mampu menguasai gerakan gerakan sholat, memang ada sih beberapa 
peserta didik yang kurang baik dalam membaca Al-Qur’an, kita akan selalu 
mengontrol dan membimbing mereka supaya lebih baik dalam membaca Al-
Qur’an, selain itu juga kita membutuhkan dukungan dari orang tua peserta 
didik agar selalu mengontrol dan membimbing anak-anaknya”.4  

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa faktor pendukung secara 

internal dalam kegiatan belajar mengajar terkait matapelajaran PAI dikatakan oleh 

ibu Suhartin  bahwa menumbuhkan motivasi peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan menerapkan metode belajar sambil bermain. Selain itu 

didapatkan pula jawaban dari Ibu Rahmani yang mengatakan bahwa peserta didik 

di SDN 1 Rupe memiliki kemauan belajar yang tinggi terutama terkait 

matapelajaran PAI di kelas yang ia ajarkan.  

                                                             

3Suhartin Guru Kelas III Dan IV Di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara di Ruang Guru, 

Bima: 9 Oktober 2021. 

4Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI Di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima: 9 Oktober 2021. 
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Dalam penelitian ini ditemukan dua faktor pendukung, yaitu faktor 

pendukung eksternal dan internal. Pada faktor eksternal, ditemukan adanya 

ketersedian fasilitas yang memadai, yaitu disediakannya musholah, buku-buku 

serta Al-Qur’an dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, ketersedian fasilitas 

ini mempermudah guru-guru dalam melakukan upaya mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik di SDN 1 Rupe. Sementara pada faktor internal ditemukan adanya 

motivasi dan kemauan pada setiap peserta didik dalam menerima pelajaran.  

2.  Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

  Latar belakang terjadinya kesulitan belajar atau ketidakberesan dalam 

belajar banyak sekali macam ragamnya. Pada umumnya “kesulitan” merupakan 

suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam 

kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat 

mengatasinya. 

Faktor penghambat dalam mengatasi kesulitan belajar dapat dilihat 

berdasarkan dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

meliputi ketersediaan fasilitas, lingkungan belajar dan metode mengajar dari guru, 

sementara faktor internal meliputi pemanfaatan fasilitas, motivasi, cara belajar dan 

hubungan sosial. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator untuk melihat 

kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. 

 Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor yang menjadi 

penghambat dalam mengatasi kesulitan belajar, Ibu Sanuriah mengatakan bahwa: 

“Karena matapelajaran PAI hanya ada satu kali satu minggu, sehingga anak-
anak kurang jelas memahami apa yang di jelaskan”.5 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Rahmani yang mengatakan bahwa: 

“Kita juga kesulitan untuk mengajari mereka karena materi-materi yang lain yang 
harus dipenuhi itu banyak sementara waktu yang diberikan itu cuman sekali dalam 

                                                             

5Sanuriah Guru Kelas III Dan IV Di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 
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seminggu. Harapan kami sebenarnya orangtua juga harus turut andil 
mengajarakan anak-anaknya terutama terkait dengan bacaan al-qur’an”.6 

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa faktor penghambat secara 

eksternal dalam kegiatan belajar mengajar terkait matapelajaran PAI dikatakan 

oleh ibu Sanuriah bahwa terjadi kekurangan waktu dalam belajar PAI, karena 

waktu yang diberikan dalam seminggu hanya dua jam mata pelajaran, yang 

artinya hanya 1 kali pertemuan setiap minggunya. Selain itu dikatakan pula oleh 

ibu Rahmani bahwa diperlukan dukungan orang tua terutama dalam mengajar 

membaca Al-Qur’an karena waktu yang difasilitaskan oleh sekolah tidak 

mencukupi untuk mengajar membaca Al-Qur’an, karena ada banyak materi lain 

yang perlu diajarkan juga selain dari membaca Al-Qur’an. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suhartin bahwa faktor lain yang 

melatarbelakangi peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar adalah: 

“Yang saya lihat masih banyak peserta didik yang kurang paham dan 
bahkan tidak bisa membaca Al-qur’an, supaya peserta didik lebih pintar 
dalam membaca Al-Qur’an juga tidak bisa lepas dari peran orang tua 
mereka, karena kita ketahui bersama waktu belajar di rumah lebih banyak 
daripada di sekolah”.7 

Ibu Rahmani menambahkan: 

“Saya biasanya mengajar dengan tegas namun tidak keras, yang artinya 
ketegasan seorang guru dalam meberikan suatu pelajaran sangat diperlukan 
supaya peserta didik lebih serius dalam menerima mata pelajaran yang saya 
sampaikan”.8 

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa faktor penghambat secara 

internal dalam kegiatan belajar mengajar terkait matapelajaran PAI dikatakan oleh 

ibu Suhartin  bahwa terdapat peserta didik yang tidak bisa membaca Al-Qur’an, 

                                                             

6Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI Di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima:9 Oktober 2021. 

 7 Suhartin Guru PAI Kelas I Dan II  di Sdn 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara 

Langsung di Ruang Kelas, Bima:9 Oktober 2021. 

8Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima:9 Oktober 2021. 
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dalam proses ini dibutuhkan peran orang tua dalam mengajarkan anaknya untuk 

membaca Al-Qur’an supaya guru tidak kesulitan dalam mengajarkan peserta 

didiknya terkait materi-materi lain dalam PAI. Selain itu dikatakan pula oleh Ibu 

Rahmani bahwa kurangnya ketekunan peserta didik dalam menerima pelajaran 

sehingga mendorong guru untuk menerapkan metode belajar yang tegas supaya 

peserta didik lebih tekun dalam menerima pelajaran. 

Faktor penghambat yang ditemukan ada dua yaitu faktor eksternal dan 

internal. Pada faktor eksternal ditemukan bahwa terjadi kekurangan waktu dalam 

proses belajar PAI, karena waktu yang diberikan hanya 1 kali pertemuan setiap 

minggunya, sehingga diperlukan dukungan orang tua, terutama dalam mengajar 

membaca Al-Qur’an. Sementara pada faktor internal ditemukan bahwa masih ada 

peserta didik yang tidak bisa membaca Al-Qur’an, dan kurangnya ketekunan 

peserta didik dalam menerima pelajaran sehingga mendorong guru untuk 

menerapkan metode belajar yang tegas supaya peserta didik lebih tekun dalam 

menerima pelajaran. 

Dari faktor pendukung dan penghambat guru dalam melakukan upayanya 

untuk mengurangi kesulitan belajar peserta didik ada salah satu bentuk belajar 

yang paling sering ditemukan oleh guru PAI selama mengajar di SDN 1 Rupe 

sebagaimana tertuang pada hasil wawancara berikut: 

Wawancara dengan Ibu Sanuriah, beliau mengatakan bahwa:  

“Yang paling sering itu kesulitan membaca Al-Qur’an, itu sih yang paling 
sering saya temukan, karena banyak anak-anak yang tidak bisa membaca 
Al-Qur’an”.9 

   Jawaban yang sama juga ditemukan pada wawancara dengan Ibu Rahmani, 

yang mengatakan bahwa: 

                                                             

9Sanuriah Guru Kelas III Dan IV Di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 
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“Belajar membaca Al-Quran itu biasanya sulit, karena banyak peserta didik 
yang malas membaca Al-Quran, kita perlu kerja keras untuk mengajarkan 
mereka”. 10 

 Dari Wawancara tersebut ditemukan bahwa bentuk kesulitan belajar yang 

paling sering ditemukan oleh guru-guru PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima 

adalah terkait kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an, sebagaimana 

dikatakan oleh ibu Sanuriah bahwa bentuk kesulitan yang paling sering ditemukan 

adalah ketidakmampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an. Selain itu 

ditambahkan pula oleh ibu Rahmani, yang mengatakan bahwa banyak peserta 

didik di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima yang tidak bisa membaca Al-Qur’an, 

sehingga diperlukan kerja keras guru terutama guru PAI dalam mengajarkan 

mereka untuk dapat membaca Al-Qur’an dengan baik. Dari faktor pendukung dan 

faktor penghambat serta bentuk kesulitan belajar tersebut kita perlu melihat 

bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.  

C. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam mengatasi kesulitan Belajar 

Guru merupakan seorang tokoh yang menjadi teladan bagi anak didiknya. 

Peran seorang guru tidak hanya memindahkan ilmu atas pengetahuan yang ia 

miliki kepada peserta didik, namun juga merupakan seorang artis dalam ruang 

kelas yang artinya sebagai publik figur yang segala tindakannya menjadi contoh 

bagi peserta didiknya. Indikator upaya atau peran seorang guru adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada peserta didiknya, 

2) Guru sebagai pembina peserta didiknya agar mampu menguasai 

pembelajaran yang diberikan ketika belajar, 

                                                             

10Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara Di 

Ruang Kelas, Bima: 9 Oktober 2021. 
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3) Guru sebagai memberi petunjuk kepada peserta didiknya tentang hidup 

baik dan damai 

Guru merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan yang berperan serta 

secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga pendidik atau 

pembimbing yang sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang 

ini, oleh karena itu pihak sekolah harus memperhatikan kompetensi dan atau 

kemampuan guru dalam mengajar sehingga dapat mencetak generasi yang 

berkompeten, berilmu dan bertaqwa. 

a. Guru sebagai memberi pengetahuan yang benar kepada peserta didiknya, 

  Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah di SDN 1 Rupe Ibu 

ST.Kalsum ditemukan: 

“Biasanya sih itu hanya berlaku untuk guru-guru baru, kalau guru-guru 
lamakan pastinya sudah memahami materi-materi yang akan diajarkan. Saya 
akan meminta guru-guru lama untuk mengajarkan guru-guru baru untuk 
mengajarkan bagaimana menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan”.11 

 Sedangkan Ibu Sanuriah mengatakan bahwa: 

“Saya hanya memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan dan 
kompetensi peserta didik supaya mudah dipahami”.12  

 Berdasarkan wawancara tersebut ibu ST. Kalsum mengatakan bahwa guru 

yang sudah menjabat lebih lama pasti memiliki kompetensi atau menguasai 

materi-materi yang akan diajarkan, kepala sekolah selalu menghimbau kepada 

guru senior agar selalu mengajarkan guru-guru baru untuk lebih memahami 

materi-materi yang akan diajarkan supaya benar dan atau tepat sasaran. Sementara 

berdasarkan informasi dari Ibu Sanuriah ditemukan bahwa dalam memberikan 

                                                             

11Ibu ST.Kalsum Kepala Sekolah SDN 1 Rupe Kabupaten Bima,Wawancara di Ruang 

Kepsek, Bima: 8  Oktober 2021. 

12Sanuriah Guru Kelas III Dan IV Di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 
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materi harus terlebih dahulu memahami kompetensi dan kemampuan peserta didik 

supaya peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami pelajaran. 

b. Guru sebagai membina peserta didiknya agar mampu menguasai 

pembelajaran yang diberikan ketika belajar, 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sanuriah beliau mengatakan : 

“Agar peserta didik mampu menguasai mata pelajaran yang di berikan 
ketika belajar yaitu dengan mengadakan les dan bimbingan imtek supaya 
peserta didik lebih memahami materi materi yang saya ajarkan, sehingga 
menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat”.13 

Hal demikian disampaikan juga oleh Ibu Suhartin, dia berpendapat bahwa: 

“Saya akan memantau anak tersebut, memberikannya hadiah seperti permen 
atau makanan-makaanan kesukaan anak supaya peserta didik tersebut dapat 
termotivasi untuk terus belajar dan mau memperhatikan apa yang saya 
ajarkan, selain itu, biasanya saya juga memberikan bimbingan khusus 
kepada anak-anak yang kesulitan belajar tersebut”. 14 

 Berdasarkan informasi dari Ibu Sanuriah dikatakan bahwa dalam membina 

peserta didik perlu adanya les dan bimbingan imtek supaya peserta didik mampu 

mememahami dan menguasai materi yang ia ajarkan. Sementara menurut ibu 

Suhartin  dalam membina peserta didik perlu diberikan hadiah seperti makanan 

kesukaan anak-anak supaya motivasi anak-anak atau peserta didik dalam 

menerima pelajaran semakin meningkat.  

c. Guru sebagai memberi petunjuk kepada peserta didiknya tentang hidup baik 

dan damai. 

Hasil wawancara dengan Ibu Sanuriah beliau mengatakan bahwa : 

“Cara mengatasi dan menanamkan ahlak yang baik kepada peserta didik 
adalah dengan memberikan bimbingan, menasehati peserta didik ketika 

                                                             

13Sanuriah Guru Kelas III Dan IV di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara Di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 

14Suhartin Guru Kelas III Dan IV di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara Di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 
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melakukan hal hal yang tidak baik, dan memberikan contoh prilaku baik 
yang sesuai dengan ajaran agama Islam”.15 

Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Rahmani yang mengatakan 

bahwa: 

“Materi-materi dalam pelajaran PAI pastinya berkaitan erat dengan penanaman 
akhlak yang baik, ketika Peserta didik mampu memahami apa yang saya 
sampaikan pastinya akan tertanam akhlak-akhlak  yang baik’’16. 

Berdasarkan informasi dari Ibu Sanuriah dikatakan bahwa dalam 

menanamkan akhlak yang baik dan hidup berdamai, ia akan memberikan 

bimbingan, nasehat serta contoh bagaimana perilaku atau akhlak yang baik itu. 

Selain itu diinformasikan pula oleh Ibu Rahmani bahwa materi-materi dalam 

pelajaran agama Islam itu pastinya mengajarkan ahlakul karimah, ia mengatakan 

akan lebih fokus pada penyampaian materinya supaya dapat terserap oleh peserta 

didik.  

Guru merupakan garda terdapat dalam menentukan kemajuan suatu 

generasi. Sebagaimana dikatakan oleh Slameto bahwa guru  merupakan  bagian 

utama dalam upaya membantu mencegah kesulitan yang dialami oleh peserta 

didiknya 17 . Upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi kesulitan 

belajar di SDN 1 Rupe sudah cukup baik dibuktikan dengan kemampuan guru 

dalam menerapkan tiga indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini 

yaitu : 1) Guru sebagai memberi pengetahuan yang benar kepada peserta didiknya. 

2) Guru sebagai membina peserta didiknya agar mampu menguasai pembelajaran 

yang diberikan ketika belajar. 3) Guru sebagai memberi petunjuk kepada peserta 

didiknya tentang hidup baik dan damai. 

                                                             

15Sanuriah Guru Kelas III Dan IV di SDN 1 Rupe Kabupaten, Wawancara di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 

16Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima: 9 Oktober 2021. 

17Slameto, “Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya” (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 13. 
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Dalam memenuhi indikator pertama ditemukan bahwa dalam mengajarkan 

peserta didik guru mampu menguasai materi pelajaran dan mampu memahami 

kompetensi dan kemampuan peserta didiknya hingga tercipta pemaham yang baik 

pada peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Tahirin bahwa 

guru  terlebih  dahulu  melihat kompetensi  siswa,  setelah itu menentukan 

langkah apa yang perlu dilakukan 18 . Selain itu, pada indikator kedua juga 

ditemukan bahwa dalam membina peserta didik agar mampu menguasai 

pembelajaran yang diberikan guru melakukan penambahan waktu pembelajaran 

yaitu  mengadakan les dan bimbingan imtek, serta didukung dengan pemberian 

hadiah yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih serius dalam 

menerima materi dan siswa akan dapat menguasai materi pembelajaran. Guru 

harus berusaha keras dan teliti dalam memberikan pemahaman pada peserta didik 

agar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar bisa diminimalkan. Guru 

tetap berupaya agar apa yang disampaikan benar benar dikuasai peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada Indikator ketiga ditemukan bahwa guru mampu 

memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, dan juga bersungguh-

sungguh dalam memberika materinya supaya dicerna dengan baik oleh peserta 

didik, karena aspek-aspek dalam mata npelajaran PAI memuat tentang cara 

menerapkan perbuatan baik.  

Secara khusus berkaitan dengan cara guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca Al-Quran ditemukan hasil wawancara sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan ibu Suhartin ditemukan bahwa: 

                                                             

18Tohirin “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa” Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam ISSN : 2460-9870 Vol. 9 No. 1 Maret-Agustus 2020. 
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“Salah satu caranya adalah mendekati peserta didik yang kurang memahami 
cara membaca Al-Qur’an, kita juga akan medekati keluarganya supaya lebih 
sering mengajarkan anak-anaknya dalam membaca Al-Qur’an”.19  

Wawancara dengan Ibu Rahmani juga ditemukan bahwa: 

“Saya biasanya mendekati peserta didik tersebut secara personal supaya 
saya langsung mengajarkannya secara khusus, dan pada sa’at les saya akan 
selalu mengutamakan mengajari anak-anak yang kesulitan membaca Al-
Qur’an tersebut, supaya ketika lulus nanti mereka semua sudah pada lancar 
membaca Al-Qur’an”.20 

   Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guru akan secara 

khusus mengajarkan anak yang berkesulitan membaca Al-Qur’an tersebut yaitu 

dengan mengajarkannya secara pribadi dan menghimbau kepada keluarganya 

untuk mengajarkannya di rumah. Sebagaimana dikatakan oleh ibu Suhartin bahwa 

ia akan mendekati anak tersebut dan mendekati keluarganya supaya bisa lebih 

dekat dalam mengajarkan anak tersebut. Selain itu juga dikatakan oleh ibu 

Rahmani bahwa anak yang mengalami kesulitan membaca Al-Qur’an akan 

diajarkan secara khusus pada saat les atau ekstrakurikuler. 

 

 

 

                                                             

19Suhartin Guru Kelas III Dan IV di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di Ruang 

Guru, Bima: 9 Oktober 2021. 

20Rahmani Guru PAI Kelas V Dan VI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima, Wawancara di 

Ruang Kelas, Bima: 9 Oktober 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah mengemukakan beberapa uraian tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten 

Bima, maka penulis akan memberi beberapa kesimpulan yang dianggap penting 

dalam mengenai judul skripsi yaitu : 

1. Faktor pendukung ditemukan adanya ketersedian fasilitas yang memadai, yaitu 

disediakannya musholah, buku-buku serta alqur’an dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar, ketersedian fasilitas ini mempermudah guru-guru dalam 

melakukan upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SDN 1 Rupe, 

selain itu ditemukan adanya metode belajar yang dilakukan guru sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi dan kemauan dalam diri setiap peserta didik untuk 

menerima pelajaran.  

2. Faktor penghambat ditemukan bahwa terjadi kekurangan waktu dalam proses 

belajar PAI, karena waktu yang diberikan hanya 1 kali pertemuan setiap 

minggunya, sehingga diperlukan dukungan orang tua, terutama dalam mengajar 

membaca Al-Qur’an. Selain itu ditemukan bahwa masih ada peserta didik yang 

tidak bisa membaca Al-Qur’an, dan kurangnya ketekunan peserta didik dalam 

menerima pelajaran sehingga mendorong guru untuk menerapkan metode belajar 

yang tegas supaya peserta didik lebih tekun dalam menerima pelajaran. 

Bentuk kesulitan belajar yang paling sering ditemukan adalah kesulitan membaca 

Al-Qur’an. 
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3. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar di SDN 1 

Rupe antara lain : 

1) Guru berupaya dalam mengajarkan peserta didik, guru mampu menguasai 

materi pelajaran dan mampu memahami kompetensi dan kemampuan peserta 

didiknya hingga tercipta pemaham yang baik pada peserta didiknya. 

2) Guru berupaya membina peserta didik agar mampu menguasai pembelajaran 

yang diberikan, guru melakukan penambahan waktu pembelajaran yaitu  

mengadakan les dan bimbingan imtek, serta didukung dengan pemberian 

hadiah yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih serius 

dalam menerima materi dan peserta didik akan dapat menguasai materi 

pembelajaran. 

3) Guru mampu memberikan contoh atau petunjuk yang baik kepada peserta 

didiknya, dengan cara membimbing dan memberikan contoh bagaimana 

berbuat baik sesuai dengan ajaran islam, dan juga bersungguh-sungguh dalam 

memberikan materinya supaya dicerna dengan baik oleh peserta didik, karena 

aspek-aspek dalam matapelajaran PAI memuat tentang cara menerapkan 

perbuatan baik.  

4) Dalam kesulitan belajar membaca Al-Qur’an guru secara khusus mengajarkan 

peserta didiknya pada saat kegiatan ekstrakurikuler. 

B. Implikasi Penelitian 

 Atas dasar hasil penelitian, serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti mengajukan saran diantaranya : 
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1. Kepada Kepala Sekolah agar mampu meningkatkan kemauan dan atau motivasi 

kepada guru agar selalu merapkan metode belajar yang baik dan mengajarkan 

peserta didiknya dengan ramah.  

2. Kepada guru PAI agar selalu sabar dalam meningkatkan metode pembelajaran 

yang lebih efektif sehingga peserta didik lebih mudah dalam menguasai mata 

pelajaran terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan baca’an Al-

Qur’an. 

3. Kepada orangtua diharapkan mampu mengajarkan anak-anaknya dengan baik 

supaya dapat membantu guru-guru dalam mempermudah proses belajar mengajar 

di sekolah karena bantuan orangtua sangat membantu dalam mengembangkan 

karakter dan perilaku anak-anaknya 
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LAMPIRAN II: Dokumentasi Profil Sekolah 

DOKUMENTASI PENELITIAN LOKASI SDN 1 RUPE KABUPATEN BIMA 

 

 



 
 

LAMPIRAN III: Dokumentasi Wawancara 

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

DAN GURU PAI DI SDN 1 RUPE KABUPATEN BIMA 

 

Gambar 1.1 wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Rupe  

Kabupaten Bima  ibu ST. Kalsum, S.Pdi di ruang Kepala Sekolah tgl 8 

Oktober 2021 

 Gambar 1.2 wawancara dengan Ibu Suhartin S.Pdi guru PAI kelas I dan II 

di Ruang Guru tgl 9 Oktober 2021 

 

 

   

 



 
 

 

Gambar 1.3 wawancara dengan Ibu Sanuriah S.Pdi guru PAI kelas III dan 

IV di Ruang Guru tgl 9 Oktober 2021 

Gambar 1.3 wawancara dengan Ibu Rahmani S.Pdi guru PAI kelas V dan VI 

di Ruang Guru tgl 9 Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN IV: Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran PAI 

PROSES PEMBELAJARAN PAI  DI SDN 1 RUPE KABUPATEN BIMA 

 

 



 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Ratri Evianti lahir di Bima, 09 Februari 1997, saya anak 

ke dua dari tiga bersaudara, satu perempuan dan dua 

orang laki-laki. Teruntuk kepada kedua orangtua ku 

yang tercinta saya ucapkan banyak terimakasih atas 

pengorbanan, usaha, do’a semangat dan motivasi yang 

tak henti-hentinya diberikan kepada saya, terimaksig 

ayah ibu semoga selalu diberikan kesehatan. Dan 

terimakasih pula kepada abang saya Syamsu Rizal dan adikku Faizal Rahman beserta 

keluarga besar saya yang tak henti-hentinya mendo’akan dan memberikan motivasi 

kepada saya. Terimakasih pula kepada teman-teman seperjuanganku Dia, Rahma, 

Mira, Hana, eni dan Didin Maharudin yang tak pernah lelah mendengarkan 

keluhanku dan paling setia menemani dan membantu, terimakasih telah senantiasa 

membantu dan memberi saran dan motivasi kepada saya semoga kelak akan menjadi 

berkah kepada saya dan orang lain. Untuk teman-teman terdekatku 

Jannah,yaya,edi,neti,daya,nuri tidak lupa juga kuuacapkan terimaksih banyak untuk 

kalian karena telah membantu dan memberikan motivasi, saran dan masukkan juga 

semoga kelak akan terbalaskan. 

 Mulai memasuki sekolah jenjang pendidikan yang pertama yaitu  di SDN 

Inpres Rimba mulai tahun 2003 dan lulus sekolah pada tahun 2009, kemudian saya 

melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah menengah tepatnya di MTs Negeri 

Karumbu pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan di SMA Negeri 1 Langgudu pada tahun 2012 dan lulus tahun 2015. 

Setelah lulus dari SMA saya menganggur satu tahun, dan melanjutkan pendidikan di 



 

perguruan tinggi pada tahun 2016 tepatnya di Universitas Islam Negeri Alaudin 

Makassar dan lulus di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. 

 Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi intra kampus 

maupun ekstra kampus yaitu menjadi anggota dari HMJ PGMI, SEBUMI (Seni dan 

Budaya PGMI), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di rayon Tarbiyah 

dan Keguruan, Himpunan Mahasiswa Bima Dompu (HMBD) dan KKL (Kerukunan 

Keluarga Langgudu). 


	BAB IV

