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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا      

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 es (dengan titik di atas) ̇   ̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zet (dengan titik di atas) ̇    ̇  ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 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

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 
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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: 

C

ont

oh: 

وََ

ٍْفََ  َ: kaifa 

 haula :َ هَوْيََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

ْ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A اََ
 Kasrah i I اَِ
 ḍammah u U اَُ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ىَيَْ

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَوَْ

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 
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Contoh: 

اثََ َِ  : māta 

يَ َِ  ramā : زَ

َ ًَ َْ  qīla : لِ

وْثَُ ُّ ٍَ : 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]. 

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:  

 rauḍahal-aṭfāl : زَوْضَتَُالََْْطْفَايَِ

ٌْفََ ٍَْٕتَُا دِ َّ ٌْ اضٍَِتَُاَ  : al-madīnahal-fāḍilah 

تَُ َّ ٌْحىْ  al-ḥikmah :  اَ

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: 

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

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ىوُ
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اََ  <rabbana : زَبَّٕ

ََْٕاَ  <najjaina: َٔجَّ

َ ٌْحَكُّ  al-haqq : اَ

َ َُ  nu“ima : ٔعُِّ

َ  aduwwun„ : عَدوٌُّ

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

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

Contoh:  

ٌٌَّ ٍِ َعَ  : „Alī (bukan„Aliyyatau„Aly) 

َ ٌٌّ  Arabī (bukan„Arabiyy atau„Araby)„ :عَسََبِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َاي(alif lam 

ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 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: 

طَُ ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشَّ

ٌْصٌََتَُ َاٌَصَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ٍْعَفَتَُ ٌْفَ  al-falsafah : اَ

ٌْبِلادََُ  al-bilādu :  اَ

7. Hamzah 
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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: 

ََْ سُوْ َُِ  : ta‟murūna 

 „al-nau :  إٌََّوْعَُ

ءٌَ ٌْ  syai‟un :  شَ

سْثَُ ِِ ُ َأ   : 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 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. 
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Contoh: 

َاللهَِ ُٓ ٍْ  billāh بِاَللهdīnullāhَ دِ

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

تَِاللهََِ َّ َزَحْ ٌْ َفِ ُْ هُ  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 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 
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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 

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  

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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ABSTRAK 

Nama  : Nurlina 

NIM  : 20800118052 

Judul : Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Peserta Didik 

                          Kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone 

 

  Skripsi ini membahas tentang ”Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Peserta 

Didik Kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone” Penelitian ini bertujuan 

untuk 1) menganalisis kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam membaca permulaan di 

kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone 2)menganalisis faktor apa saja yang 

menghambat peserta didik dalam kesulitan membaca permulaan di kelas 1 MI Al-Ikram 

Bulu Kasa Kabupaten Bone. 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu peserta didik, guru kelas, 

dan orang tua peserta didik kemudian, sumber data sekunder yaitu data terkait sekolah, 

jurnal, dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan 

wawancara. Teknik pedoman dan analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/verification). 

 Hasil penelitian yang diperoleh, Peserta didik kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa 

Kabupaten Bone dengan jumlah 15 peserta didik, terdapat 10 peserta didik yang masih 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran membaca permulaan. Adapun karakteristik 

kesulitannya yaitu kesulitan mengenal huruf, kesulitan merangkai susunan kata, kesulitan 

dalam mengidentifikasi kata, menghiraukan tanda baca, tidak lancar dalam membaca, tidak 

memahami isi bacaan. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang menghambat peserta didik 

dalam membaca permulaan yaitu faktor internal diantaranya kurangnya minat dan motivasi 

peserta didik, faktor intelektual, dan faktor fisik. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu 

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.   

Implikasi dari penelitian ini, bagi penulis diharapkan melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian ini dengan masalah yang lebih dalam dan lebih luas lagi, bagi 

peserta didik diharapkan memiliki banyak waktu dalam hal belajar membaca agar dapat 

meningkatkan kemampuan membacanya, bagi pendidik diharapkan mengupayakan tidak 

lanjut pada pembelajaran membaca permulaan dengan menerapkan model, metode, dan 

media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, dan juga 

memberikan masukan serta membicarakan perkembangan kepada orang tua peserta didik 

secara terus menerus, dan bagi orang tua diharapkan memberikan perhatian yang cukup 

kepada peserta didik utamanya dalam mengajarkan membaca agar dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik.  

 . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil pemikiran manusia yang 

masuk akal dan dapat diterapkan dalam setiap kehidupan. Manusia sejak awal 

mulai melakukan aktivitas dengan pemikiran yang mereka miliki dan pengetahuan 

terkait keadaan alam yang ada sekitarnya. Bahkan, mereka menciptakan beberapa 

teknologi yang digunakan pada masanya sebagai jawaban atas permasalahan yang 

mereka hadapi. 

 Berdasarkan catatan Tim CIPG dalam lanskap IPTEK Indonesia pada 

tahun 2017 terungkap bahwa IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)  

melakukan upaya agar permasalahan yang dihadapi manusia dapat dipecahkan 

dan diantisipasi. Tidak hanya itu, IPTEK juga hadir  untuk menyediakan teknologi 

yang telah berhasil dibuat berdasarkan penelitian, pengembangan, dan penerapan 

pemikiran
1
. Dari beberapa variabel yang mendukung perkembangan IPTEK, hal 

itu tak dapat dipisahkan dari asas pengetahuan awal manusia yaitu membaca, 

dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi dari berbagai fenomena 

dalam kehidupan.  

Membaca merupakan suatu cara penggalian informasi dari suatu teks, baik 

dalam bentuk gambar, tulisan, dan lambang-lambang grafik yang dipadukan 

menjadi tuturan bermakna dalam bentuk pemahaman senyap ataupun nyaring.

                                              
1
 Yuda Prinada, “ Bagaimana Pertumbuhan  dan Perkembangan IPTEK dari Zaman ke 

Zaman?”, Tirto.id, 07 April 2021. http://tirto.id/bagaimana-pertumbuhan-dan-perkembangan-

iptek-dari-zaman-ke-zaman-gbJd(10 September 2021) 
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Membaca yaitu suatu upaya yang sangat cocok untuk memperkenalkan 

suatu pembelajaran, dengan mengajarkan kepada anak cara untuk menjelajahi 

dunia mana pun yang akan dia pilih serta memberi kesempatan untuk mencapai 

dan menemukan tuntutan hidupnya.
2
  

Membaca sangatlah penting bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-

hari, selain memperoleh informasi atau pesan, membaca juga dapat memberikan 

pengetahuan baru kepada pembaca misalnya media cetak berupa buku, surat 

kabar, maupun media elektronik seperti internet dan televisi. Membaca dapat 

memperluas pandangan dan wawasan seseorang dari informasi yang didapatkan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas diri pada pengajaran membaca di sekolah 

dasar yaitu membaca permulaan ataupun membaca lanjutan. 

Al-qur‟an menjelaskan bahwa membaca sangatlah penting sebagaimana 

ayat yang pertama kali diturunkan berisi perintah untuk membaca. Sebagaimana 

yang terdapat dalam firman Allah swt.  Dalam QS Al Alaq/96:1-5 yang berbunyi:   

َخٍَكَََ   ًْ َزَبِّهََاٌَّرِ ُِ َعٍَك١ٍَََاِلْسَأَْبِاظْ إٓ ِِ َ َٓ ٔعََٰ ِ ٢ََُخٍَكَََٱلۡإ سَ وَإ َوَزَبُّهََٱلْإ
سَأإ ٣ََٱلإ َُ ٱٌَّرًَِعٍََّ

َُِ مٍََ إٌ إ٤ََُبِٱ ٍَ ٍَعَإ إُ اٌََ َِ َ َٓ ٔعََٰ ِ َٱلۡإ َُ  ٥عٍََّ

                                                             

Terjemahnya 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang maha pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantara kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya (5)”.

3
 

 

                                              
2
 Fajri Basam Dan Sulfasyah, “ Metode Pembelajaran Multisensory Vakt Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Lancar Siswa Kelas II”, Universitas Muhammadiah 

Makassar 1,  no. 1 (2018) : h. 19. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta:PT. Insan Median 

Pustaka, 2012,), h. 597 . 



3 

 

 

 

Ayat di atas terlihat bahwa membaca menjadi perkara yang sangat penting 

yang dianjurkan oleh Allah swt. Membaca dipandang sebagai relasi perintah 

tersebut tidak mengharuskan adanya teks tertulis sebagai objek membaca 

melainkan objek dalam konteks kehidupan.  

Kesulitan adalah suatu keadaan tidak memuaskan yang berkaitan dengan 

kemampuan membaca peserta didik. Secara umum, peserta didik dengan disleksia 

berasal dari latar belakang yang berbeda, ada peserta didik yang sulit dalam 

mengeja, dan beberapa peserta didik yang belum lancar membaca bacaan. 

Kesulitan  paling banyak terjadi pada peserta didik kelas rendah yaitu kelas I, II, 

III.  Akibat dari permasalahan tersebut dapat memengaruhi prestasi belajar peserta 

didik.
4
  

Hasil penelitian Programme for International Student Assesment (PISA)  

yang dirilis tahun 2018 tentang kemampuan membaca menempatkan China pada 

posisi pertama dengan skor 555, dan Phlipina berada di posisi terakhir yakni 77 

dengan skor 340, sedangkan Indonesia berada pada posisi ke-72 atau posisi 5 dari 

terakhir dengan skor 371.
5
  Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan membaca 

di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya.  

Sementara itu, pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi X DPR RI 

beserta jajaran Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando selaku Kepala 

Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa minat membaca Indonesia pada tahun 

                                              
4
 Nurma Rafika, Maya Kartikasari, Sri Lestari, “Analisis kesulitan membaca permulaan 

pada peserta didik sekolah dasar”, Universitas PGRI Madium  2, (2020): h. 302. 

5
 Yohanes Enggar Harususilo, “Daftar Lengkap Skor PISA 2018: Kemampuan Baca, 

Berapa Skor Indonesia”,  Kompas.com 07 Desemberr 2019. http://amp-kompas-

com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edu/read/2019/12/07/09141971/daftar-lengkap-

skor-pisa-2018-kemampuan-baca-berapa-skor-indonesia ?  (06 september 2021). 
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2020 berada pada kisaran poin 55,74 atau sedang hal ini didasarkan kepada survei 

yang melibatkan 10.200 responden di 34 provinsi terkait dengan frekuensi 

membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang di baca.
6
  

 Penelitian yang dilakukan oleh Estuning Dewi Hapsari menyatakan 

bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran dapat 

diterapkan membaca permulaan karena dari hasil yang didapatkan pada setiap 

siklus perkembangan terdapat peningkatan.
7
    

Pembelajaran di SD/MI khususnya di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten 

Bone masih mengalami kesulitan dalam belajar yakni kesulitan dalam membaca 

permulaan yaitu dilihat pada observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa 

terdapat 10  dari 15 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Pengajaran 

membaca di Madrasah tersebut dibagi menjadi 2 tahap yaitu membaca permulaan 

dan membaca lanjutan. Proses pengajaran yang diajarkan di kelas 1 terutama pada 

kondisi sekarang ini peserta didik dihadapkan dengan pengajaran kurikulum 2013 

yang menggunakan pembelajaran tematik (terpadu). Dalam kurikulum 2013 

pembelajaran tematik diterapkan pada anak sekolah dasar kelas 1-6, yaitu 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa tema yang disusun dengan 

beberapa mata pelajaran yang dipadukan, dengan tema tersebut dapat dijadikan 

                                              
6
 Yohanes Enggar Harususilo, “Indeks Kegemaran Baca Indonesia 2020 Masuk Kategori 

Sedang”,Kompas.com02Februari2021.http://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.

com/edu/read/2021/02/02/203054871/kepala-perrpunas-indeks-kegemaran-baca-indonesia-2020-

masuk-kategori-sedang? ( 6 September 2021). 

7
 Estuning Dewi Hapsari, “Penerapan Membaca Permulaan untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Peserta didik”, Universitas PGRI Madium. Jurnal Bahasa dan Sastra 20, 

No.1 (2019): h. 23. 
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sebagai wadah untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang berbagai 

konsep materi yang diberikan.
8
 

Merujuk pada buku tematik yaitu pada buku peserta didik kelas 1 tema 1 

diriku  dengan 4 sub tema serta di dalam 1 sub tema terdapat 6 pembelajaran. 

Pada buku tersebut, isi pembelajaran diantaranya  “ayo mengamati, ayo mencoba, 

ayo berlatih, ayo bernyanyi, ayo bercerita, ayo berkreasi, ayo menari, ayo 

membaca, dan ayo bermain peran”.
9
 Tidak ada lagi pembahasan mengenai ayo 

mengeja namun lebih dari itu peserta didik diharuskan untuk bisa memiliki 

kemampuan membaca. Akan tetapi masih ada peserta didik belum memiliki 

kemampuan membaca dan memiliki kesulitan dalam membaca permulaan 

walaupun pembelajaran tematik telah diterapkan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas akan rendahnya 

kemampuan membaca baik di Indonesia maupun pada peserta didik kelas 1 MI 

Al-Ikram Bulu Kasa, maka penulis memandang perlu adanya upaya deteksi dini 

anak yang mengalami kesulitan membaca, karena setiap individu memiliki 

kesulitan yang berbeda-beda. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesulitan Membaca 

Permulaan Peserta Didik Kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten 

Bone”. 

 

 

                                              
8
 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT. Rosda Karya, 2014), h. 139.  

9
 Yusfina Hendrifiana, Panca Ariguntar, dan Lubna Assagaf. Buku Tematik Terpadu 

kurikulum 2013 tema 1 diriku (Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 2-144. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus 

 
No.  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Analisis kesulitan membaca permulaan  Pada penelitian ini dapat 

digambarkan secara singkat 

bahwa analisis yang akan 

dilakukan pada penelitian ini 

yaitu kesulitan- kesulitan 

apa saja yang di hadapi oleh  

peserta didik dalam 

membaca permulaan di kelas 

1 MI Al-Ikram Bulu Kasa 

Kabupaten Bone. Serta 

faktor faktor yang membuat 

peserta didik sehingga 

mengalami kesulitan dalam 

belajar khususnya membaca 

permulaan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam membaca 

permulaan di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone?  

2. Faktor apa saja yang menghambat peserta didik dalam kesulitan membaca 

permulaan di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone?    

D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, dikemukakan 

beberapa penelitian berupa skripsi maupun jurnal yang membahas terkait analisis 

kesulitan membaca sebagai berikut:  

1. Skripsi yang disusun oleh Riskiana yang berjudul “Analisis Kesulitan 

Membaca Permulaan Peserta didik Kelas 1 SD Negeri Bangunrejo 2 

Kricak Tegalrejo Yogyakarta” menyimpulkan bahwa aspek kesulitan 

paling tinggi peserta didik dalam membaca permulaan ialah kesulitan 

dalam membaca tutur yang tidak ada makna dengan skor 16%. Kemudian 

pada aspek pandangan kelancaran membaca keras serta pemahaman 

membaca dengan skor 27%. Serta, kesulitan lain yang dirasakan peserta 

didik ialah kesulitan dalam membaca tutur kata yakni sebesar 33%. 

Sebaliknya pada pandangan memahami huruf dengan skor 51%. Penilaian 

kesulitan membaca terakhir yakni pandangan menyimak alias uraian 

mendengarkan yakni sebesar 79%. Spesifik kesulitan membaca permulaan 
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peserta didik kelas 1 SDN Bangunrejo 2 yakni terdapat kesulitan 

mengenali huruf, merangkai susunan huruf, membalikkan huruf, 

mengubah kata, menghilangkan huruf dan susunan kata.
10

 Persamaan dari 

skripsi ini yaitu mengangkat masalah tentang analisis kesulitan membaca 

permulaan, sedangkan perbedaan terletak pada segi penulis di mana skripsi 

Riskiana kuantitatif sedangkan skripsi yang ditulis penulis yaitu kualitatif.  

2. Skripsi yang disusun oleh Nidya Intan Saputri dengan judul “Upaya Guru 

Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Permulaan Peserta didik 

Kelas II B SD Negeri 1 Sumbang Kabupaten Banyumas” ia menyimpulkan 

bahwa peserta didik yang menjalani kesulitan berlatih dalam membaca 

permulaan disebabkan oleh aspek internal yang tampak dalam diri peserta 

didik itu sendiri serta aspek eksternal yang  tampak pada luar diri peserta 

didik. Aspek internal yakni semangat serta keinginan baca yang masih 

kurang dalam berlatih membaca. Sementara itu aspek eksternalnya ialah 

sedikitnya perhatian orang tua dalam melatih peserta didik untuk membaca 

di rumah serta sedikitnya penggunaan sarana prasarana yang ada di 

sekolah yang bisa mengembangkan gairah peserta didik dalam berlatih 

membaca..
11

 Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam hal membaca 

permulaan sedangkan terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian tersebut 

mengemukakan tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca 

                                              
10

 Rizkiana, Aalisis Kesulitan Membaca Permulaan Peserta didik Kelas 1 SD Negeri 

Bangunrejo 2 Kricak Tegalrejo Yogyakarta, skripsi (Yogyakarta, t.p 2016), h. 75.  
11

 Nidya Intan Saputri,“Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca 

Permulaan Peserta didik Kelas IIB SD Negeri 1 Sumbang Kabupaten Banyumas”, skripsi 

(Purwekerto: Fak.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwekerto,2019), h. 101.  
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permulaan sedangkan peneliti membahas tentang analisis kesulitan 

membaca permulaan.  

3. Skripsi yang disusun oleh Masykuri dengan judul “Analisis Kesulitan 

Membaca Permulaan pada Peserta didik Kelas I MI Pesantren 

Pembangunan Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017/2018. Menyimpulkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh 

peserta didik dalam membaca permulaan adalah peserta didik belum 

mengenal huruf, peserta didik belum  mengetahui huruf vokal, peserta 

didik tidak mengetahui huruf konsonan, peserta didik tidak mengenal 

diftong, peserta didik tidak dapat membaca suku kata, peserta didik tidak 

dapat membaca kata, dan sebagainya.
12

 Persamaan penelitian tersebut 

dengan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif serta membahas 

tentang analisis kesulitan membaca permulaan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Mardika dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Kesulitan Membaca Menulis Dan Berhitung Peserta didik 

Kelas 1 SD” menyimpulkan bahwa kesulitan membaca, menulis, dan 

berhitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rendahnya tingkat 

perhatian orang tua terhadap anaknya, faktor lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, dan lingkungan peserta didik. Bantuan orang tua dalam 

proses belajar peserta didik di rumah berdampak pada kesulitan belajar 

peserta didik, kurangnya perhatian khusus dan pengawasan orang tua 

                                              
12

 Masykuri, “Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Peserta didik Kelas I MI 

Pesantren Pembangunan Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2017/2018, 

skripsi (Semarang,: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang,2019), h. 83.  
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terhadap anaknya. Teman bermain yang lebih dewasa, bermain di luar 

terlalu lama, bermain ponsel, PS, dan menonton TV terlalu lama. Selain 

faktor tersebut ada faktor dalam diri peserta didik yaitu kurangnya 

motivasi peserta didik dalam belajar membaca menulis, dan berhitung 

serta kurangnya minat peserta didik untuk belajar lebih rajin lagi.
13

 

Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu membahas tentang faktor-faktor 

kesulitan membaca menulis dan berhitung. Sedangkan penulis membahas 

tentang analisis kesulitan membaca permulaan, sedangkan persamaannya 

yaitu membahas tentang kesulitan membaca.  

5. Skripsi yang disusun oleh Intan Amalia dengan judul “kesulitan membaca 

kata pada anak disleksia usia 7-12 tahun di sekolah inklusif galuh 

handayani Surabaya: kajian Psikolinguistik” menyimpulkan bahwa 

kesulitan membaca yang terjadi pada sekolah tersebut adalah membaca 

dengan mengganti fonem dengan fonem yang lain termasuk fonem vokal 

dan fonem konsonan. Membaca dengan mengganti beberapa fonem dalam 

satu kata juga dapat terjadi ketika peserta didik mengalami kesulitan 

membaca. Disleksia atau kesulitan lain yang ditemukan membaca dengan 

menghilangkan fonem, baik vokal maupun konsonan, menukar fonem 

dengan yang lain, mengulang suku kata di depannya, serta membaca 

dengan sesukanya. Beberapa disleksia yang ditemukan mengakibatkan 

perubahan pola suku kata tertutup dengan suku kata terbuka begitu pun 

sebaliknya. Selain mengalami perubahan pola suku kata, beberapa 

                                              
13

 Tiwi Mardika, “Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca Menulis Dan Berhitung 

Peserta didik Kelas 1 SD”. Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar 10, no. 1. (2017):h. 31.  
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kesulitan membaca pada peserta didik tersebut menyebabkan berubahnya 

jumlah suku kata.
14

 Letak persamaan antara penelitian tersebut yaitu 

membahas tentang kesulitan membaca. Sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian tersebut membahas tentang kesulitan membaca kata,  sedangkan 

penulis membahas tentang kesulitan membaca permulaan.  

6. Penelitian yang di lakukan oleh Mitra Rahma dan Febrina Dafit dengan 

judul “Analisis Kesulitan Membaca Permulaan peserta didik Kelas 1 

Sekolah Dasar” mengemukakan bahwa kemampuan membaca permulaan 

peserta didik kelas 1 dapat dinyatakan belum baik karena masih banyak 

yang memiliki kesulitan dalam membaca permulaan diantaranya peserta 

didik belum mengenal huruf, belum bisa membaca suku kata, membaca 

kata demi kata, belum bisa membaca huruf diftong, huruf konsonan, vokal, 

pengulangan, pemprafase yang salah, dan tidak mengenali makna kata.
15

 

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang analisis 

kesulitan membaca permulaan sedangkan perbedaannya terletak pada 

tempat penelitian. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alwisia Meo, Maria Patrisia Wau, dan 

Yosefina Uge Lawe dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Membaca 

Permulaan Pada peserta didik Kelas 1 SDI Bobawa Kecamatan Golewa 

Selatan Kabupaten Ngada” menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi 

peserta didik yaitu kesulitan dalam membaca kata yang tidak mempunyai 

                                              
14

 Intan Amalia, “kesulitan membaca kata pada anak disleksia usia 7-12 tahun di sekolah 

inklusif galuh handayani Surabaya”. Skripsi ( Surabaya: Fak. Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 

2016), h. 99.  
15

 Mitra Rahma dan Febrina Dafit, “ Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Siswa Kelas 

1 Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 13, no. 2. (2021):h.408 
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makna serta kelancaran membaca nyaring dan pemahamannya masih 

sangat rendah, tidak memperhatikan tanda baca, sulit mengenal abjad, sulit 

merangkai susunan kata, menghilangkan abjad dalam susunan kata, 

mengucapkan kata yang tidak memiliki arti, dan tidak bisa memahami 

bacaan.
16

 Adapun persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai 

kesulitan membaca permulaan sedangkan letak perbedaannya yaitu 

terletak pada lokasi penelitian.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis yaitu sebagai 

berikut:  

a. Untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam membaca 

permulaan di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu kasa Kabupaten Bone. 

b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menghambat peserta didik dalam 

kesulitan membaca permulaan di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten 

Bone. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:  

a. Manfaat teoretis  

Secara teoretis, penelitian ini dijadikan sebagai referensi tambahan bagi 

praktis pendidikan di bidang pendidikan dasar khususnya yang berkaitan dengan  

                                              
16

 Alwisia Meo, Maria Patrisia Wau, dan Yosefina Uge Lawe, “Analisis Kesulitan Belajar 

Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SDI Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten 

Ngada”. Jurnal Citra Pendidikan 1 no. 2. (2021):h. 286 



13 

 

 

 

Kesulitan membaca permulaan.  

b. Manfaat praktis  

1. Bagi peserta didik  

Adanya penelitian ini, peserta didik diberikan informasi mengenai 

pemahaman kesulitan membaca permulaan yang dialaminya agar dapat mengatasi 

kesulitan tersebut. 

2. Bagi sekolah atau guru  

Adanya penelitian ini dapat memberikan masukan hingga gambaran yang 

berkaitan dengan kesulitan-kesulitan membaca yang dialami oleh peserta didik. 

Oleh karena itu, guru bisa memberi tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah 

mengenai kesulitan membaca.  

3. Bagi penulis   

Adanya penelitian ini, Penulis diharap dapat mengenali masalah mengenai 

kesulitan membaca permulaan peserta didik dan faktor-faktor yang berpengaruh 

pada peserta didik dalam  membaca permulaan di  Kelas I MI Al- Ikram Bulu 

Kasa. 
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BAB II  

TINJAUN TEORETIS  

A. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian kesulitan belajar  

Kesulitan belajar merupakan kekurangan yang tidak tampak secara 

alamiah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dalam wujud fisik 

yang berbeda dengan orang yang mengalami masalah kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelegensi yang rendah(kelainan 

mental) akan tetapi disebabkan oleh faktor lain selain intelegensi. IQ yang tinggi 

belum menjamin keberhasilan belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai hambatan-

hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Oleh sebab itu, upaya untuk 

mencegah dan memecahkan kesulitan belajar melalui diagnosis kesulitan belajar 

sangat diperlukan.
1
 

Kesulitan belajar, suatu keadaan peserta didik yang memiliki prestasi 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, baik berupa perilaku, 

pengetahuan, dan keterampilan. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai hasil belajar.
2
 Menurut beberapa pakar 

pendidikan, yaitu Sabri menyatakan bahwa kesulitan belajar identik dengan 

kesusahan peserta didik dalam menyerap dan menerima pembelajaran di sekolah. 

                                              
1
 Amalia Reski Pautina. “Aplikasi Teori Gestalt Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pada 

Anak”. Jurnal Bahasa dan sastra 6 No.1,(2018):h.15 

2
 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak,  (Cet. I; Yogyakarta: Javalitera, 

2011), h. 13-14.   
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Sedangkan menurut Dalyono menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan  

kondisi yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Burton 

menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi di mana peserta didik tidak 

mampu mencapai tingkat ukuran keberhasilan dalam belajar dalam waktu yang 

telah ditentukan. Peserta didik tidak mampu mewujudkan tugas perkembangan 

serta tidak mampu mencapai tingkat penguasaan materi.  

Beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar 

adalah ragam gangguan dalam menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan 

berhitung yang disebabkan oleh faktor internal seperti disfungsi minimal otak. 

Jadi kesulitan belajar bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal berupa 

lingkungan, budaya, sosial, fasilitas belajar dan lain-lain.
3
 

Dalam proses pembelajaran tidak semua dapat berjalan dengan baik dan 

lancar, tentunya terdapat permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. 

Sedangkan dalam suatu waktu terdapat pembelajaran yang berjalan dengan baik 

dan lancar serta memperoleh hasil yang ingin dicapai, namun terkadang peserta 

didik merasa sangat sulit untuk menerima pembelajaran yang disampaikan.  

Kesulitan belajar khusus yaitu suatu keadaan yang berlangsung secara 

terus menerus tahan dalam waktu lama yang disangka berasal dari masalah 

neurologis, yang mengganggu berkembangnya kemampuan integrasi serta 

kemampuan bahasa verbal dan nonverbal. Setiap pribadi yang berkesulitan belajar 

mempunyai kecerdasan tergolong rata-rata ataupun di atas rata-rata dan 

                                              
3
 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, h. 15. 
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mempunyai cukup kesempatan untuk belajar.
4
 Kesulitan belajar akan muncul  

pada diri peserta didik apabila terjadi penurunan atau prestasi belajar yang rendah 

dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran yaitu prestasinya lebih rendah dari sebelumnya dan juga lebih 

rendah dibandingkan teman- temannya.
5
 Selain itu dapat dikatakan bahwa 

kesulitan belajar yaitu apabila  mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Allah berfirman dalam Q.S Az-zumar/39:9  

اٍََّحْرزََُ ًّ لَاۤىِٕ َظَاجِداًَوَّ ًِ َْ َٔاۤءََاٌَّ َهُوََلَأِجٌَاَٰ ْٓ َِّ َاَ ًْ َهَ ًْ َلُ ٖۗ تََزَبِّه  َّ خِسَةََوٍَسَْجُوْاَزَحْ الَْْٰ

ٌْبَابَِ اٍَتَرَوََّسَُاوٌُوُاَالَْْ َّ ََٖۗأَِّ َْ وْ ُّ ٍَعٍَْ َلََْ َٓ ٍْ َوَاٌَّرِ َْ وْ ُّ ٍَعٍََْ َٓ ٍْ   ٍَعْتوَِىَاٌَّرِ

Terjemahannya :  

“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ) ataukah orang 
yang beribadat di waktu- waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katak  
anlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui? “sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran”.

6
 

 

Ayat di atas menggambarkan perbandingan antara kaum musyrik yang 

mengikuti hawa nafsu dan orang beriman, membandingkan orang yang berilmu 

dengan yang tidak mengetahui, orang yang beriman dan berilmu pasti akan 

memilih yang lebih besar, yaitu pahala yang kekal dari Allah swt. Bukan berarti 

semuanya hanya sementara, yaitu dunia. Sebagaimana firman Allah swt. bahwa 

jika kita berpikir dengan hati dan pikiran, tentu orang akan percaya terutama 

mereka yang salat pada malam hari dan bertakwa kepada Allah swt. Termasuk 

                                              
4
 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, h. 14.  

5
 Sugihartono, Kartika Nur Fatiyah, Farida Agus Setiawati, Farida Harahap, dan Siti 

Rohmah Nurhayati, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 149.  

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 459. 



17 

 

 

 

orang-orang yang beruntung. Dari Ibnu Abbas Ra mengatakan Rasulullah saw. 

Bersabda:  

ٌْععُْسٍَِعُْسًا عََا َِ َ َّْ ٌْىَسْبِ،َوَأَ عََا َِ ٌْفسََجََ َا َّْ بْسِ،َوَأَ عََاٌصَّ َِ َإٌَّصْسََ َّْ َأَ ُْ  وَاعٍَْ

Artinya:  

“ Dan ketahuilah bahwa pertolongan dalam kesabaran, kelapangan 

menyertai kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan”. (HR. At-

Tirmidzi).
7
  

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang manusia 

hendak  meyakini bahwa sesungguhnya setelah kesulitan akan muncul suatu 

kemudahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas dan 

mengajarkan kepada kita semua untuk tidak selalu berputus asa dan apabila 

kesulitan tersebut sudah terlalu berat terasa besar kemungkinan akan berakhir 

dengan sendirinya dan tergantikan dengan kemudahan. Maka, hendaklah kita 

selalu berprasangka baik terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah swt. 

Karena dengan cara tersebut kita akan merasa tenang serta sebaik- baiknya ibadah 

adalah menantikan kemudahan dengan kesabaran.  

2. Jenis-Jenis Kesulitan Belajar 

Anak akan menjadi kurang baik karena dipengaruhi oleh gelar buruk  yang 

selalu diberikan kepadanya. Contohnya selalu menyebut bahwa anak tersebut 

sebagai anak yang nakal, maka dari itu anak akan bertingkah laku nakal karena 

dirinya sudah diberikan gelar sebagai anak yang nakal. Demikian juga jika 

                                              
7
 An- Nawawi, Kitab Al-Azkar An- Nawawi (Surabaya: Cv Penerbit Fajar Mulya, 2009), 

h. 50. (HR. At-Tirmidzi) 



18 

 

 

 

mengatakan bahwa anak tersebut bodoh, nakal, dan malas maka anak itu akan 

bertingkah laku seperti itu. Sebab mereka tidak mengikuti pelajaran dan nilai yang 

mereka dapatkan buruk.  

Terdapat beberapa kesulitan-kesulitan dalam belajar sebagai berikut: 

a. Kekacauan belajar (Learning Disorder) 

Kekacauan dalam belajar atau Learning Disorder adalah proses belajar 

yang diinterupsi oleh beberapa tanggapan yang bertentangan atau tidak sesuai. 

Artinya, mengalami kesulitan mempelajari mata pelajaran selain mata pelajaran 

yang disukai. Gejala ini dapat menyebabkan peserta didik tertarik pada mata 

pelajaran tertentu, tetapi harus mempelajari tuntutan kurikulum. Keadaan ini 

menimbulkan berbagai gangguan seperti kurangnya intensitas dalam kegiatan 

belajar serta malas untuk belajar.  

b. Ketidakmampuan Belajar ( Learning Disability)  

Kesulitan belajar muncul disebabkan adanya kemalasan dalam diri untuk 

belajar atau biasa disebut ketidakmampuan dalam belajar Learning Disability. 

Kegiatan ini berupa ketidakmampuan dalam belajar sebab berbagai penyebab. 

Peserta didik tidak mampu untuk belajar sehingga hasil yang dicapai terkadang 

tidak memuaskan atau di bawah potensi intelektualnya,  hal ini disebabkan oleh 

berbagai hal yaitu akibat dorongan dan perhatian orang tua yang kurang 

mendukung atau masalah emosional dan mental.  

c. Kurang Memahami Pelajaran (Learning Disfungsional)  

Kesulitan belajar dengan ketidakmampuan untuk memahami semua mata 

pelajaran disebut learning difungsional. Bentuk ketidakmampuan belajar ini 
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merupakan gejala dari proses belajar di mana terjadi gangguan pada salah satu 

proses belajar karena saraf otak tidak berfungsi dengan baik. Situasi ini dapat 

mengganggu seluruh proses belajar.   

d. Siswa lambat ( Slow Learner)  

Kesulitan belajar yang lambat pada peserta didik, memperlihatkan gejala 

lambat dalam belajar, peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dan 

pelajaran dalam batas waktu yang telah ditentukan disebut dengan Slow learner 

atau peserta didik lambat. Sebab dalam penyelesaian tugas-tugas membutuhkan 

waktu yang lumayan lama dibandingkan peserta didik yang normal dalam belajar.  

e. Kurang Termotivasi ( Under Uchiver)  

Jenis kesulitan belajar  tersebut yaitu kurangnya motivasi atau partisipasi 

dalam belajar. Peserta didik dengan keinginan yang rendah di bawah potensi 

mereka termasuk memiliki kecerdasan yang normal. Namun karena suatu hal, 

sehingga kemampuan terpendam yang dimiliki tidak sesuai dengan akademiknya, 

disebut dengan Under Uchiver.
8
 

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa tentu adanya kesulitan- 

kesulitan dalam belajar peserta didik yaitu kekacauan belajar (Learning Disorder), 

Ketidakmampuan Belajar (Learning Disability), kurang memahami pelajaran 

(Learning Disfungsional), peserta didik lambat (Slow Learner), dan  Kurang 

Termotivasi ( Under Uchiver).  

 

 

                                              
8
 Ratna Yudhawati dan Dany Haryanto, Teori-Teori Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakarya, 2011), h. 144. 
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3. Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar pada peserta didik biasanya dibuktikan dengan 

munculnya perilaku yang kurang baik seperti peserta didik teriak-teriak dalam 

belajar, sering tidak masuk sekolah, berkelahi, mengganggu teman, dan sering 

bolos dari  sekolah. Selain itu, terlihat jelas dari menurunnya prestasi belajar yang 

diperoleh.  

Secara garis besar faktor- faktor penyebab kesulitan belajar dibagi menjadi 

dua yaitu faktor eksternal dan internal. Kedua faktor tersebut memengaruhi 

keberhasilan belajar peserta didik sehingga menyebabkan berkesulitan dalam 

belajar yang dimana faktor eksternal yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan di 

luar seperti pergaulan yang kurang baik terhadap temannya, masyarakat dan lain-

lain. Serta faktor internal yang timbul dari dalam diri peserta didik yaitu terdapat 

kurangnya minat peserta didik dalam belajar. Dengan penjelasan sebagai berikut:  

a. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang berkaitan dengan gangguan dari luar peserta didik 

dengan keadaan lingkungan tempat belajar yaitu gangguan indra, misalnya: 

gangguan penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Seperti halnya dengan suara 

musik yang sangat keras dari luar, suara hiruk pikuk kendaraan, suara televisi, 

suara orang yang berteriak ataupun bertengkar. Akibatnya, dapat mempengaruhi 

perhatian, mengganggu dan mengalihkan fokus seseorang dalam belajar.  

Demikian dengan kondisi tempat belajar yang tidak nyaman dan 

berantakan, ruangan yang sempit, tempat kurang terang, tata ruangan yang 

mencolok yang dapat memengaruhi perhatian dan menimbulkan rasa tidak 
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nyaman dalam belajar, hal serupa dengan adanya bau yang menyengat dan tidak 

enak dapat mengakibatkan terganggunya dalam proses belajar. 

b. Faktor internal.   

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, 

berupa gangguan fisik dan psikis, diantaranya: 

1) Faktor kesehatan jasmani, berupa kurang enak badan, kurang tidur, 

kelelahan, belajar dalam kondisi lapar, dan kurang gizi sangat 

mempengaruhi kesulitan dalam belajar.  

2) Timbulnya perasaan negatif,  perasaan yang tidak enak seperti gelisah, 

marah, khawatir, takut, benci, tertekan, ataupun dendam dengan sesuatu 

hal dapat menyebabkan seseorang berkesulitan dalam belajar.  

3) Kurangnya minat dan motivasi dalam pembelajaran, dapat menyebabkan 

seseorang berkesulitan dalam belajar dikarenakan adanya hal-hal lain yang 

lebih menarik perhatian dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan 

pemikiran bercabang sehingga tidak mengerti isi pelajaran yang sedang 

dipelajari.  

4) Pasif dalam belajar, seketika menerima pembelajaran di dalam kelas 

terkadang seseorang menerima begitu saja materi yang akan dipelajarinya 

tanpa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap suatu pelajaran 

dan tidak berperan aktif. Sehingga mengakibatkan seseorang berkesulitan 

dalam memahami materi.  

5) Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, dalam 

proses belajar seseorang sangat membutuhkan strategi agar tetap fokus 
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dalam pembelajaran. baik itu belajar sendiri maupun belajar di dalam 

kelas. Tanpa memiliki strategi dalam belajar seseorang akan berkesulitan 

dalam menerima materi yang akan diterimanya.
9
 

B. Membaca Permulaan    

1. Pengertian Membaca Permulaan  

Membaca adalah proses atau kegiatan kognitif yang berguna untuk 

mendapatkan penerangan yang ada pada bacaan atau tulisan tersebut. Jadi 

membaca yaitu  suatu proses untuk berpikir dengan memahami isi bacaan atau 

teks  yang dibacanya. Jadi, membaca bukan sekadar melihat beberapa huruf yang 

sudah membentuk kelompok kata, paragraf, kalimat, serta wacana saja, melainkan 

membaca yaitu kegiatan untuk menginterpretasikan serta memahami tanda, 

lambang, dan tulisan yang berarti sehingga pesan yang diberikan oleh penulis bisa 

diterima dan dipahami oleh pembaca.
10

  

Membaca permulaan yaitu kemampuan peserta didik dalam mengenal 

huruf. Huruf adalah sejumlah bunyi dan bentuk yang terdiri dari 26 jenis yang 

masing- masing bunyi dapat diperbuat menjadi suatu kata dan kalimat. Huruf 

yang dimaksud adalah huruf abjad yang terdiri dari : a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, 

m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
11

 Membaca permulaan diajarkan secara 

terprogram (secara formal) kepada peserta didik di sekolah.  

                                              
9
 Hendra Surya, Cara Cerdas (Smart) Mengatasi Kesulitan Belajar ( PT Elex Media 

Komputindo, 2015) h. 6-9.   

10
 H. Dalman,  keterampilan membaca  (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Perrsada, 2013) 

h. 5. 

11
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Cet. 5; Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 76 
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Membaca permulaan diadakan di kelas rendah yakni  pada kelas 1, 2, dan 

3.  Pada tahap membaca tersebut menekankan proses perseptual yakni mengenali 

korespondensi (hubungan antara bunyi yang satu dengan yang lain) rangkaian 

huruf  dengan 14 bunyi-bunyi bahasa. Sementara dalam proses untuk memahami 

makna dari bacaan tersebut lebih diperuntukkan kepada kelas tinggi.
12

 

Membaca permulaan memprioritaskan pada kemampuan dasar membaca 

yaitu kemampuan melek huruf. Maksudnya yaitu peserta didik mengubah dan 

mengucapkan dari  lambang bunyi tulis menuju bunyi yang bermakna, untuk 

selanjutnya yaitu kemampuan melek wacana. Pada tahapan ini peserta didik 

mampu mengubah lambang tulis menjadi bunyi yang bermakna  dan peserta didik 

tersebut memahaminya. Banyak cara yang dilakukan oleh guru agar peserta didik 

dapat memahami bacaan contohnya yaitu metode membaca yang digunakan oleh 

guru. Ada dua cara yaitu cara sintesis dan analisis. Cara sintesis yakni awalnya 

guru memulai dengan memperkenalkan huruf lalu memperkenalkan kata dan 

kalimat. Sedangkan metode analitis dimulai dengan membaca kalimat atau kata 

lalu kembali ke huruf.  

Kemampuan untuk membaca permulaan dapat memengaruhi pada tingkat 

membaca lanjutan. Hal tersebut dijadikan dasar untuk membaca permulaan yang 

harus dimiliki oleh peserta didik, karena dengan cara tersebut dapat mempertajam 

penalaran, mencapai kemajuan, meningkatkan daya pikir, serta meningkatkan 

diri.
13

  

                                              
12

 Farida Rahim. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. h. 2. 
13

 Estuning Dewi Hapsari, “Penerapan Membaca Permulaan Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa” Universitas PGRI Madium. Jurnal Bahasa dan Sastra 20 no. 1 April (2019): 

h. 12 
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Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa membaca permulaan berperan 

penting sebagai dasar dalam kemampuan membaca karena memiliki tujuan agar 

peserta didik  dapat membaca kalimat yang sederhana serta kata-kata yang benar 

dan lancar. Membaca permulaan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh setiap peserta didik karena merupakan landasan dasar untuk dapat 

mempelajari kemampuan selanjutnya. Jika peserta didik tidak memiliki 

kemampuan dasar dalam membaca permulaan maka peserta didik akan 

mengalami kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran yang lain. Karakteristik 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca yaitu sebagai berikut : 

a. Menghilangkan huruf dan kata 

b. Penyisipan kata 

c. Mengubah kata 

d. Mengucapkan kata dengan salah 

e. Mengucapkan kata dengan memerlukan bantuan guru 

f. Mengulang-ulang 

g. Tidak memperhatikan tanda baca 

h. Pembetulan sendiri 

i. Ragu-ragu dan masih tersendat- sendat
14  

2. Tujuan Membaca Permulaan  

Membaca permulaan harusnya memiliki tujuan yang akan dicapai, Orang 

yang membaca yang memiliki tujuan cenderung dirinya akan lebih memahami 

makna kata yang dibacanya dibanding orang yang tidak mempunyai tujuan 

                                              
14

 Muammar, “Membaca Permulaan di Sekolah Dasar”. (Mataram: Sanabil,2020), h.24-

26 
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dirinya hanya akan membaca tampa memahami makna bacaan yang dibacanya. 

Maka dari itu terdapat beberapa tujuan membaca yaitu:  

a. Mendapatkan kesenangan  

b. Sempurna ketika membaca dengan suara keras  

c. Memakai metode tertentu 

d. Memperbaiki pengetahuan terhadap suatu topik 

e. Mengaitkan antara informasi baru dengan informasi yang telah diketahui 

sebelumnya 

f. Mendapatkan penerangan untuk laporan lisan dan tulisan 

g. Memberitahukan dan tidak menerima perkiraan 

h. Memperlihatkan suatu percobaan dan menerapkan informasi yang telah didapat 

dari suatu teks tersebut 

i. Menjawab pertanyaan yang bersifat khusus (spesifik)
15

  

Berdasarkan kutipan tersebut, maka disimpulkan bahwa tujuan membaca 

permulaan  hendaknya dicapai, dengan adanya tujuan tersebut dapat memberi 

semangat kepada peserta didik untuk lebih tekun lagi dalam membaca. 

3. Aspek-Aspek Membaca Permulaan 

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam keterampilan 

membaca permulaan agar siswa dapat memiliki kemampuan membaca yang baik 

dan tepat. Aspek yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membaca  

                                              
15

 Muslimin, Muh. Tahir, dan Idris Pattekai, (Peningkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan Siswa kelas 1 MIS Sinoutu Melalui Metode Strktural Analitik Sintetik (SAS), Jurnal 

Kreatif Taduloka Online 2, no. 1 h. 158. 
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permulaan diantaranya ialah ketepatan menyuarakan tulisan, kewajaran lafal, 

kewajaran intonasi, kelancaran, dan kejelasan suara.
16

  

Dalam membaca terdapat dua aspek penting, yaitu : 

a. Keterampilan yang bersifat mekanis, mencakup : 

1) Pengenalan bentuk huruf 

2) Pengenalan unsur-unsur linguistik (kata, frase, kalimat, dan lain-lain) 

3) Pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi (kemampuan 

menyuarakan bahan tertulis) 

4) Kecepatan membaca ke taraf lambat 

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman, mencakup : 

1) Memahami pengertian sederhana 

2) Memahami makna 

3) Evaluasi atau penilaian (bentuk, isi) 

4) Kecepatan membaca yang fleksibel, mudah disesuaikan dengan 

keadaan. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa agar pembelajaran 

membaca permulaan dapat berjalan secara tepat makan perlu memperhatikan 

aspek-aspek tertentu seperti lafal, intonasi, ketepatan, kelancaran, dan kejelasan 

suara. 

4. Tahapan Perkembangan Membaca Permulaan  

Perkembangan kemampuan dasar membaca pada anak usia 5-6 tahun 

terdiri dari lima tahapan yaitu sebagai berikut:  

                                              
16

 Muammar, Membaca Permulaan di Sekolah Dasar, h. 12. 
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a. Tahap Fantasi, pada tahapan ini awal mula anak belajar memakai buku 

dengan membawanya kemanapun dia akan pergi serta membukanya secara 

berulang-ulang maka anak akan beranggapan bahwa buku itu sangat penting 

baginya dan pada tahap ini juga orang tua berperan untuk memberikan 

pengertian kepada anaknya dalam hal pentingnya membaca serta selalu 

membacakan buku ceria gambar pada anak.  

b. Tahap pembentukan konsep diri. Dalam tahap ini orang tua memberi 

rangsangan kepada anak dengan membaca buku. Serta secara langsung anak 

terlibat dalam kegiatan membaca meskipun dia tidak mengetahui isi dari 

bacaan tersebut.  

c. Tahap membaca gambar, pada tahapan ini peserta didik mengenal gambar 

yang dilihat pada bacaan dengan mendapati kata yang sudah kenali serta bisa 

untuk menceritakan kembali cerita yang telah dibacanya. Orang tua dalam 

tahapan ini melibatkan anak Ketika sedang bercerita dengan memberikan 

pertanyaan kepada anak dan menyuruh anak untuk membaca lebih banyak 

lagi.  

d. Tahap mengenal bacaan, pada tahapan ini muncul ketertarikan seorang anak 

untuk membaca apa saja yang ada di sekitarnya, misalnya anak membaca 

tulisan yang ada di tembok, dibungkus makanan, ataupun membaca tulisan 

yang ada di kardus.  

e. Tahap membaca lancar, pada tahapan ini guru dan orang tua tetap menemani 

dan mendampingi anak dalam membaca beberapa jenis buku  yang ingin 
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dibacanya karena dengan mendampingi anak tersebut dapat mendorong anak 

untuk memperbaiki kesalahannya dalam membaca. 
17

 

C. Kesulitan Membaca  

1. Pengertian Kesulitan Membaca  

Kesulitan  belajar membaca berasal dari kata bahasa Yunani yaitu 

disleksia (dyslexia) artinya kesulitan membaca.
18

 Disleksia ialah ketidakpuasan 

dalam kemampuan membaca, kesulitan mengeja, kesulitan dalam mengenal dan 

mengartikan struktur kata yang memengaruhi gangguan belajar ataupun dalam 

proses pembelajaran yang diakibatkan oleh perkembangan susunan syaraf yang 

mengalami disfungsi yang minimal.
19

 

2. Karakteristik Kesulitan Membaca 

Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca mempunyai ciri-

ciri diantaranya:  

a. Membaca tulisan yang terbalik misalnya : duku dibaca kudu, d dibaca b, dan 

p dibaca q. 

b. Huruf yang ditulis terbalik  

c. Sulit untuk mengulang kembali  informasi yang didapatkan secara lisan 

d. Bentuk tulisan buruk dan tidak jelas 

                                              
17

 Ayu Nurafifah, “Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Kartu 

Huruf Pada Kelompok B Di Taman Kanan-Kanan Raudlatul Athfa Mulimat Al-Mansur Pertapan 

Maduretno Taman Sidoarjo”. Skripsi  (Surabaya: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Ampel,2019),h. 19-20. 

18
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013),h. 204 
19

 Khusna Yulinda Udhiyanasari, “Upaya Penanganan Kesulitan Membaca Permulaan 

Pada Anak Kesulitan Membaca Kelas II Di SDN Manahan Surakarta”, PLB IKIP PGRI JEMBER 

3 No. 1(2019): h. 41.  
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e. Mengalami kesulitan dalam menggambar 

f. Memiliki kesulitan dalam memahami bacaan yang telah dibacanya 

g. Sulit menerima informasi yang disampaikan secara lisan 

h. Memiliki kesulitan dalam mengenali huruf dan melafalkan bunyi huruf 

i. Memiliki kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang 

bermakna 

j. Memiliki keterlambatan dalam proses membaca karena sulit dalam 

mengetahui huruf, sulit dalam menyatukan bunyi huruf menjadi bermakna, 

dan mengingat bunyi huruf.
20

 

3. Faktor-Faktor Kesulitan Membaca  

Anak yang berkesulitan dalam membaca tentunya disebabkan oleh 

beberapa faktor, Adapun faktor yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Faktor internal, meliputi: 

1) Minat baca, rendahnya minat baca pada anak akan menimbulkan kesulitan 

dalam membaca sebab minat baca yaitu sesuatu yang timbul pada diri anak 

secara sadar, dengan itu guru dan orang tua perlu mengembangkan minat 

baca yang baik kepada anak. 

2) Motivasi, adanya motivasi yang besar dalam diri anak akan memperlancar 

jalannya proses belajar pada anak sehingga mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam belajar.  

                                              
20

 Intan Salsabila Putri, “Analisis Kesulitan Siswa Dalam Membaca Permulaan Siswa 

Kelas 03 Di SDN Pondok Jagung 04 Serpong Utara” Skripsi. (Tangerang: Fak. Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020), h. 22.  
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3) Kepemilikan minat membaca, dalam keterampilan berbahasa meliputi 

membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut harus diimplementasikan secara teratur agar keterampilan 

membaca yang dimiliki oleh peserta didik dapat berjalan dengan baik. 

4) Fisiologis, pada faktor ini merupakan suatu keadaan yang berhubungan 

dengan kondisi jasmani seseorang, yang meliputi kesehatan fisik, jenis 

kelamin, dan pertimbangan neurologis. Kelelahan juga termasuk dalam 

keadaan yang dapat menghambat peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya pada pengajaran membaca. Contohnya tentang 

fungsi organ-organ, dan susunan-susunan tubuh seperti gangguan pada alat 

bicara, sistem pendengaran, dan pada penglihatan yang dapat 

menimbulkan kurangnya semangat dan tingkatan peserta didik dalam 

proses pelajaran.  

5) Intelegensi, yaitu suatu keadaan berpikir yang terdiri dari pemahaman 

yang mendasar tentang kegiatan yang diberikan dan meresponsnya secara 

cepat, intelegensi juga merupakan suatu kemampuan seseorang yang 

berjalan sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif 

terhadap lingkungan. Tetapi, secara umum, intelegensi peserta didik bukan 

sepenuhnya mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam membaca 

permulaan.   

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal dalam anak yaitu bagaimana lingkungan di sekelilingnya 

(keluarga, sekolah, dan masyarakat) memberikan dukungan kepada peserta didik 
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untuk mencintai kegiatan membaca. Contohnya dalam lingkungan sekolah adanya 

perpustakaan yang memadai sehingga peserta didik senang untuk melakukan 

kegiatan membaca di perpustakaan sekolah.
21

  

Berdasarkan penjelasan tersebut adapun faktor-faktor yang menyebabkan 

anak sehingga berkesulitan dalam melakukan aktivitas membaca yaitu adanya 

faktor internal yaitu muncul dari dalam diri peserta didik, dan faktor eksternal 

yang berasal dari luar diri peserta didik.  

                                              
21

 Khusna Yulinda Udhiyanasari, “Upaya Penanganan Kesulitan Membaca Permulaan 

Pada Anak Kesulitan Membaca Kelas II Di SDN Manahan Surakarta”, PLB IKIP PGRI JEMBER 

3 No. 1(2019): h. 41. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian 

filosofis pos positivisme, penelitian ini sering digunakan untuk meneliti keadaan 

sesuatu yang alamiah, di mana penulis berfungsi sebagai alat utama untuk 

menggambarkan situasi secara objektif atau menurut fakta yang ada. 

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Filsafat 

postpotivisme merupakan paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang 

realitas sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif
1
 

Olehnya itu, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan teori 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang kesulitan membaca 

permulaan peserta didik kelas 1 di MI Al- Ikram Bulu Kasa. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini berlokasi di MI Al- Ikram Bulu Kasa Desa Waekecce‟e 

Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Saya memilih sekolah tersebut karena 

terdapat masalah mengenai kesulitan belajar khususnya kesulitan membaca 

permulaan pada peserta didik kelas 1 MI Al-ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone. 

                                              
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 1; Bandung: 

Alfabeta,2019)h.17-18. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha  membangun relasi dengan orang yang ingin 

diteliti dalam kerangka kegiatan penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh 

penulis yaitu metode studi kasus.  

format deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam penelitian dalam 

penelitian bentuk studi kasus. Format studi kasus ini mencakup pemahaman yang 

lebih mendalam tentang fenomena bentuk kata atau bahasa dalam lingkungan 

alam tertentu, dan memanfaatkan berbagai metode alam. Tujuan dari studi kasus 

tersebut yaitu penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan pengamatan yang 

sistematis, benar dan tepat terhadap fakta dan karakteristik peserta didik suatu 

lokasi tertentu.  

C. Sumber Data  

Sumber data yaitu  subjek dari mana data diperoleh atau kenyataan yang 

ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat dan 

keterangan. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari subjek 

penelitian di lapangan pada saat mendapatkan data, dan penulis berhubungan 

langsung dengan responden untuk memperoleh data yang tepat, sehingga penulis 

tidak kesulitan pada saat mengolah data. 

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan 10 peserta 

didik, guru kelas, dan orang tua peserta didik kelas I MI Al-ikram Bulu Kasa 
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Kabupaten Bone mengenai kesulitan membaca permulaan dan faktor peserta didik 

sehingga berkesulitan dalam membaca permulaan.  

2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu literatur dan temuan yang 

mendukung data yang bersumber dari media lain yang secara tidak langsung 

ditemukan oleh penulis yang mendukung keutuhan data penelitian sehingga 

penelitian benar dan tepat serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

Contohnya data terkait sekolah, jurnal, buku, dan hasil dokumentasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang penting dalam penelitian 

karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang 

teknik pengumpulan data, penulis tidak dapat memperolah data yang sesuai 

dengan ketentuan data yang telah ditetapkan.
2
 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah aktivitas yang menggunakan Panca indra seperti 

penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa 

beberapa kegiatan, peristiwa, peristiwa objek, situasi atau hal, dan perasaan 

                                              
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 296 
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emosional seseorang.
3
 Dalam observasi, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dengan memberikan teks bacaan kepada peserta didik untuk mengetahui 

kesulitan peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa dalam membaca 

permulaan. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
4
 

Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara 

ini termasuk wawancara mendalam yang pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
5
 Pada penelitian ini penulis akan 

mewawancarai pihak yang dijadikan sumber yaitu guru kelas 1 MI Al-Ikram Bulu 

Kasa, peserta didik, dan orang tua peserta didik MI Al- Ikram Bulu Kasa. Dengan 

adanya hal tersebut akan memberikan informasi dan gambaran tentang kesulitan 

membaca permulaan yang dihadapi oleh peserta didik kelas 1 MI Al-Ikram Bulu 

Kasa.  

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam memperolah data 

atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun 

instrumen yang digunakan penulis untuk mengetahui kesulitan membaca 

permulaan peserta didik kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa, yaitu terdiri dari  

                                              
3
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; Makasssar: Alaudin 

University Press, 2013), h. 187 

4
Nana Syaodih Sumadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX ; Bandung: Rosda, 

2013), h. 216 

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 306.  
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 beberapa jenis instrumen pengumpulan data diantaranya: 

1. Pedoman Observasi 

Penelitian ini menggunakan pedoman observasi yang bertujuan sebagai 

alat ukur petunjuk untuk mengamati objek penelitian di lapangan yakni 

mendapatkan data yang berkaitan dengan kesulitan membaca permulaan peserta 

didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa. Pada observasi ini dilakukan melalui 

pengamatan dan menggunakan seluruh alat indra ketika peserta didik diberi teks 

bacaan. Adapun bentuk kriterianya sebagai berikut:  

No. Aspek Indikator No. item 

1 Mengenal huruf - Mengidentifikasi huruf 

vokal 

      1 

 

 

 - Mengidentifikasi huruf 

Konsonan 

2 

- Mengidentifikasi huruf 

Diftong 

3 

2. Membaca Kata - Mengidentifikasi huruf 4 

- Merangkai susunan kata 5 

- Mengidentifikasi kata 6 

3. Membaca kata yang tidak 

mempunyai arti 

- Mengidentifikasi huruf 4 

- Merangkai susunan kata 5 

- Mengidentifikasi kata 6 

4. Kelancaran membaca nyaring 

dan pemahaman bacaan 

- Mengidentifikasi huruf 4 

- Mengidentifikasi kata 6 

- Penggunaan tanda baca 7 

- Kelancaran membaca 8 

- Kemampuan menjawab soal 

tentang isi bacaan 

9 

Tabel 3.1 Pedoman Observasi 



37 

 

 

 

2.  Pedoman Wawancara 

Penulis menggunakan sejumlah alat/instrumen untuk memberikan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan  tujuan  tertentu. Adapun  pada  penelitian ini 

penulis juga menggunakan wawancara sebagai instrumen untuk mengumpulkan 

data. Pada tahap ini, penulis mewawancarai berbagai sumber diantaranya, guru  

kelas 1, 10 peserta didik, dan orang tua peserta didik kelas 1 MI Al-Ikram Bulu 

Kasa terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam membaca 

permulaan dan faktor yang menghambat peserta didik dalam  membaca 

permulaan. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis yakni wawancara 

terstruktur. Adapun kriterianya sebagai berikut: 

No

. 

Aspek yang Diamati 
 

Ya 

 

 

Tidak 

 

Deskripsi 

1. Mengidentifikasi huruf 

Vokal 

   

2. Mengidentifikasi huruf 

Konsonan 

   

3. Mengidentifikasi huruf 

Diftong 

   

4. Mengidentifikasi huruf    

5. Merangkai susunan kata    

6. Mengidentifikasi kata    

7. Penggunaan tanda baca    

8. Kelancaran membaca    

9. Kemampuan menjawab 

soal tentang isi bacaan 

   

Tabel 3.2 Aspek Observasi 
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Tabel 3.3 Pedoman Wawancara 

 

F. Teknik Pedoman dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam(triangulasi) dan 

dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Analisis data kualitatif 

dimulai sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan dan berlangsung hingga penulisan hasil penelitian
6
 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data 

kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, menjenuhkan 

                                              
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 318 

No. Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

1. Kesulitan 

membaca  

a. Kesulitan membaca  3, 7, 8, 9 

b. Metode pembelajaran 10 

c. Upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan 

membaca 

11, 12 

2. Faktor faktor 

kesulitan 

membaca  

Faktor eksternal  

a. Latar belakang orang 

tua peserta didik 

1 

b. Kendala orang tua 

mengajari peserta 

didik 

5, 6 

c. Cara orang tua 

memotivasi peserta 

didik 

4, 18, 19 

Faktor internal  

a. Tahapan pendidikan 

peserta didik  

2, 13 

b. Respons peserta didik 

dalam pembelajaran 

14, 15, 16, 17 
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data. Kegiatan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
7
 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data adalah aktivitas klasifikasi yang memusatkan pada 

penyederhanaan. Abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari 

catatan-catatan penting di lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan dan 

berlanjut selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Setelah hasil reduksi data 

diperoleh, data tersebut disajikan dalam laporan penelitian dalam bentuk teks 

deskriptif. Oleh karena itu, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data 

lebih lanjut jika diperlukan.  

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data adalah kumpulan data yang terstruktur yang memberikan 

suatu kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta mengambil perbuatan. Pada 

penelitian ini, data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, 

dan lain-lain. Dengan pengajian data, olehnya itu data tersebut tersusun dalam 

pola relasional, sehingga lebih gampang untuk dipahami. Pada penelitian 

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan cara uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. 

 

 

                                              
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 321 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion 

drawing/verification) 

Verifikasi atau validasi yaitu bagian dari aktivitas dalam wujud yang 

penuh, olehnya itu, dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian dan tujuan 

penelitian. Mula-mula kesimpulan yang disajikan masih bersifat tentatif atau 

sementara dan akan berubah jika tidak dibuktikan dengan bukti yang kuat untuk 

mendukung pengumpulan data selanjutnya. Tetapi suatu kesimpulan dikatakan 

kokoh jika dibuat lebih awal yang diserta dengan bukti yang valid dan konsisten 

pada saat penulis kembali ke lapangan untuk memperoleh data.
8
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data bertujuan untuk memperjelas dan memperdalam 

informasi yang diperoleh dari subjek yang valid. Untuk memastikan keabsahan 

data dengan menggunakan data lain. Teknik triangulasi yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui berbagai sumber. 

                                              
8
Darwis Amri, Metedologi Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu 

Berparagdigma Islam,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 142-145 
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BAB IV 

ANALISIS KESULITAN MEMBACA PERMULAAN PESERTA DIDIK 

KELAS 1 DI MI AL-IKRAM BULU KASA KAB. BONE 

 

A. Gambaran Umum MI Al-Ikram Bulu Kasa 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah 

Awal mula berdirinya Madrasah tersebut di dirikan oleh masyarakat dan 

pemerintah setempat tepatnya di Desa Waekecce„e pada tanggal 1 Januari 1996 

dengan nama MI No.31 Bulu Kasa. Pada saat di dirikannya madrasah tersebut 

dengan di pimpin oleh bapak Amin Razaq sekaligus kepala sekolah pada waktu 

itu. Kemudian pada tahun 2006  ibu Hariati diberikan amanah untuk melanjutkan 

pimpinan dari bapak Amin Razaq sebagai kepala madrasah.  

Pada tahun 2009 madrasah tersebut mendapatkan bantuan berupa 

pembangunan ruang kelas yang baru. Setelah 1 tahun kemudian yaitu tahun 2010 

seluruh madrasah di kabupaten Bone berubah yaitu adanya peraturan bahwa tidak 

adanya madrasah yang bernomor maka dari itu madrasah tersebut berubah nama 

dari MI No. 31 Bulu kasa menjadi MI Al- Ikram Bulu Kasa.  

2. Profil Madrasah  

Nama Madrasah  : MI Al-Ikram Bulu Kasa 

N.S.S    : 112731112037 

          Alamat     : Waekecce„e, Kec.Lappariaja, Kab.Bone.  

Daerah     : Pedesaan  

Status Madrasah   : Swasta 

Akreditasi    : B  



42 

 

 

 

Surat Keputusan    : 614/BAN-SM/SK/2019.  

Tahun Berdiri   : 1996 

Kegiatan belajar   : Pagi 

Luas Bangunan   : 340 M    

3. Visi Misi  

Adapun Visi Misi MI- Al- Ikram Bulu Kasa yaitu sebagai berikut: 

Visi  

Meningkatkan mutu pendidikan budi pekerti iman dan takwa serta sehat 

jasmani dan rohani  

Misi  

a. Menanamkan kedisiplinan etika dan estetika 

b.  Mengadakan pembinaan profesionalisme melalui KKG, KKS, dan KKP 

c.  Meningkatkan mutu pendidikan budi pekerti, sehat, jasmani, dan rohani, 

beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

4. Tenaga pendidik  

Tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar 

peserta didik, oleh karena itu tenaga pendidik harus memiliki kualitas yang baik, 

dari segi latar belakang akademik maupun dari segi pengalaman belajar yang ia 

peroleh. Adapun daftar tenaga pendidik di MI Al-Ikram Bulu Kasa, kecamatan 

Lappariaja, Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 4.1: 
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Tabel 4.1  

Daftar Nama Tenaga Pendidik 

No. Nama Jabatan 

1. Hariati, S. Ag Kepala Madrasah 

2. Rosmiati, S.Pd,I Guru mata pelajaran Akidah Akhlak  

3. Hariadi, S. Pd,I Guru mata pelajaran PKN 

4. Rini irawati, S.Pd,I Guru mata pelajaran SBK 

5. Jusmiati, S.Pd Guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

6. A. Jumriani Nasri, S.Pd Guru mata pelajaran Olahraga 

7. Hernawati, S.Pd Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

8. Kartiah, S.Pd,I Guru kelas 1 

9. Mappiaming, S.Pd,i Guru kelas 2 

10. Hariani, S.Pd,I Guru kelas 3 

11.  Nurliana, S. Pd, I Guru kelas 4 

12. Rusnawati, S. Pd, I Guru kelas 5 

13. Risna, S.Pd Guru  kelas 6 

Sumber : Dokumen MI Al-Ikram Bulu Kasa, 2022 
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5. Peserta didik  

Terdapat 15 peserta didik dari kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa yang 

menjadi kelas penelitian yang terdiri dari 11 peserta didik laki-laki dan 4 peserta 

didik perempuan. Daftar nama peserta didik tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 

peserta didik. 

Tabel 4.2  

Daftar Nama Peserta Didik 

No. Nama Peserta Didik 

1. Muhammad Bilal 

2. Ahmad Wahyu Dirgantara 

3. Nur Syafia 

4. Muh Azam Faturrahman 

5. Muhammad Alkaifi 

6. Nur Aisyahyani Ramadhani 

7. Andika Novaldy 

8. Muhammad Nur Ramdah 

9. Arifa Aprilya 

10. Muhammad  Abyan 

11. Adnan Amimullah 

12. Muhammda Rifki 

13. Naura 

14. Abdillah Habibi 

15. Muhammad Arfil 

Sumber : Dokumen MI Al-Ikram Bulu Kasa, 2022 
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B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

pada kelas 1 dengan jumlah 15 peserta didik . Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kesulitan peserta didik dan faktor yang menghambat peserta didik 

dalam membaca permulaan karena setiap peserta didik memiliki kesulitan yang 

berbeda beda .  

1. Kesulitan Yang Dihadapi Peserta Didik dalam Membaca Permulaan 

di Kelas 1 MI Al-Ikram Bulu  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu 

Kasa dengan jumlah 15 peserta didik, penulis menemukan 10 diantaranya 

mengalami kesulitan membaca permulaan. Adapun deskripsi kesulitan membaca 

yang dihadapi peserta didik sebagai berikut: 

a. Kesulitan mengenal huruf. 

Bentuk kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mengenal huruf yaitu 

belum mengenal sebagian huruf baik huruf vokal, maupun konsonan, dan  huruf 

diftong. Beberapa peserta didik juga sulit membedakan beberapa huruf yang 

bentuknya hampir sama seperti yang dialami peserta didik bernama Adnan 

Amimullah yang mengalami kesulitan dalam membedakan huruf “p” dan “d”, 

“q” dan “p”, serta huruf “‟m” dan “w”. Peserta didik ini juga belum mengenal 

huruf diftong. Selain Adnan, terdapat juga beberapa peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam membedakan huruf dan belum mengenal huruf 
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diftong diantaranya Abdillah Habibi, Ahmad wahyu Dirgantara, Muh Adzam 

Faturahman, Muhammad Alkaifi, Nur Syafia, Andika Novaldy, Nur Aisyahyani 

Ramadhani. Untuk peserta didik yang bernama Muhammad Rifki kesulitan yang 

dialami yaitu belum mengenal huruf diftong. Sedangkan peserta didik yang 

bernama Muhammad Nur Ramdah belum memenuhi satu pun aspek dalam 

mengenal huruf yaitu belum mengenal huruf vokal, konsonan, dan diftong. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

berkesulitan dalam mengenal huruf berjumlah 10 orang. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh guru kelas 1 yaitu Ibu Kartiah 

yang menyatakan bahwa “kesulitan yang dialami peserta didik yaitu kesulitan 

dalam mengenal sebagian huruf, dan kesulitan dalam mengenal huruf yang 

bentuknya hampir sama”. 

b. Kesulitan merangkai susunan kata 

Kesulitan selanjutnya yang dialami oleh peserta didik yaitu kesulitan 

dalam merangkai susunan kata. Peserta didik yang mengalami kesulitan ini 

diantaranya  ialah Adnan Amimullah, Ahmad Wahyu Dirgantara, Muhammad 

Rifki, Muhammad Alkaifi, Nur Syafia, Andika Novaldi, dan Nur Aisyahyani 

Ramadhani, yang terbata-bata dalam merangkai susunan kata juga mengulang 

ulang ketika merangkai susunan kata terbuka yaitu kata “badai”, “aula”, 

“harimau” dan suku kata tertutup yaitu kata “rumah”, “kebun”, “kelas, serta 

peserta didik berkesulitan merangkai susunan kata yang tidak memiliki arti 

mereka bingung disebabkan mereka tidak biasa mendengar kata tersebut. Ada 

pula peserta didik yang masih membutuhkan bantuan guru dan belum dapat 
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merangkai susunan kata diantaranya yaitu peserta didik yang bernama Abdillah 

Habibi, Muhammad Adzam Faturahman, dan juga Muhammad Nur Ramdah.  

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 peserta 

didik yang terbata-bata dan mengulang-ulang dalam merangkai susunan kata 

terbuka, tertutup, dan kata yang tidak mempunyai arti, sedangkan 3 peserta didik 

lainnya masih membutuhkan bantuan guru dan belum mampu merangkai susunan 

kata. Sesuai dengan hasil wawancara ibu Kartiah yang mengemukakan bahwa 

“kesulitan yang dialami oleh peserta didik yaitu terbata-bata dan sering 

mengulang-ulang dalam merangkai susunan kata dan juga masih memerlukan 

bantuan ketika membaca”.  

c. Kesulitan mengidentifikasi kata 

Bentuk kesulitan membaca permulaan yang dialami peserta didik dalam 

mengidentifikasi kata yaitu menghilangkan dan menambah huruf pada kata, serta 

mengubah huruf pada kata. Peserta didik yang mengalami hal tersebut diantaranya 

yaitu Ahmad Wahyu Dirgantara, Muhammad Rifki, Nur Syafia, Andika Novaldi, 

dan Nur Aisya Ramadhani. Peserta didik ini menghilangkan huruf dari kata 

“badai” dan membacanya menjadi kata “bada”, kata “aula” menjadi “ula”, ada 

pula peserta didik yang mengubah huruf pada kata “badai” menjadi “badak”, 

“andai” menjadi “anbai”,ada juga yang mengubah kata “badai” menjadi “babai”,  

sedangkan peserta didik yang bernama Muhammad Nur Ramdah dan Muhammad 

Adzam belum dapat mengidentifikasi kata.  

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata yaitu menghilangkan dan 
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mengubah  kata, terdapat juga 2 peserta didik yang belum dapat mengidentifikasi 

kata, serta 3 peserta didik lainnya masih terbata-bata dalam mengidentifikasi kata. 

Hasil analisis tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh ibu Kartiah yang 

menyatakan bahwa “ peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca 

permulaan yaitu sering menghilangkan huruf dan mengubah huruf pada kata” 

d. Mengabaikan tanda baca 

Bentuk kesulitan yang dialami peserta didik dalam membaca permulaan 

yaitu terdapat peserta didik yang ketika sedang membaca tidak memperhatikan 

intonasinya yaitu menghiraukan tanda baca. Dari hasil observasi yang dilakukan 

oleh penulis dapat diketahui bahwa 10 peserta didik tidak memperhatikan ataupun 

menghiraukan tanda baca.   

e. Tidak lancar dalam membaca 

Bentuk kesulitan yang dialami oleh peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam membaca permulaan yaitu berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh penulis menemukan bahwa peserta didik tidak lancar dalam 

membaca. Semua peserta didik masih memerlukan waktu yang sangat lama dalam 

membaca, ketika membaca pula ia sering mengulang-ulang bacaannya sehingga 

kurang fokus saat membaca dan kata yang dibacanya kurang tepat.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut menemukan bahwa terdapat 10 peserta 

didik yang masih belum lancar dalam membaca dan memerlukan waktu yang 

lama dalam membaca. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh ibu Kartiah saat 

diwawancarai mengemukakan bahwa “ peserta didik saat belajar kurang fokus, 

sering mengantuk, mengkhayal, ketika pembelajaran berlangsung”. 
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f. Tidak memahami isi bacaan 

Bentuk kesulitan yang dialami peserta didik dalam hal pembelajaran 

membaca yaitu banyak peserta didik yang tidak memahami isi bacaan yang 

dibacanya maupun yang dibacakan oleh penulis dikarenakan ia belum lancar 

membaca. Peserta didik tidak memahami sama sekali apa yang dibacanya karena 

kurang fokus dan tidak berkonsentrasi saat membaca. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut semua peserta didik tidak memahami isi bacaan yang telah ia baca 

maupun yang dibacakan oleh penulis.  

2. Faktor yang menghambat peserta didik dalam membaca permulaan 

di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap peserta didik, guru 

dan orang tua, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca 

permulaan peserta didik yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Minat  dan motivasi                                                   

Pada faktor internal didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan 

peserta didik dalam kesulitan membaca permulaan yaitu pertama, kurangnya 

minat dan  motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal tersebut di 

ungkapkan Ibu kartiah selaku guru kelas 1:  

Peserta didik yang berkesulitan membaca sering kali tidak fokus saat 

pembelajaran  karena mereka kadang asyik sendiri, lebih tertarik pada hal 

hal di luar kelas, ada juga yang mengkhayal, mengantuk, main-main saat 

pembelajaran berlangsung, dan kurang semangat ketika menerima 

pembelajaran.
1
 

 

                                              
1
 Kartiah, S.Pd. Guru Wali kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara 

di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 3 Oktober 2022. 
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Kemudian, Junarti selaku orang tua dari peserta didik mengungkapkan: 

  

Saya tidak mengajari anak saya untuk membaca karena saya sibuk 

mengurus adiknya yang masih kecil dan saya hanya menyerahkan 

pembelajaran anak saya di sekolah yang diajar oleh gurunya.
2
 

  

Sementara itu, Kurniati selaku orang tua peserta didik juga mengungkapkan: 

 

Saya tidak mempunyai waktu luang untuk mengajari anak saya membaca 

karena saya sibuk berjualan di rumah.
3
 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peserta didik 

memiliki minat dan motivasi yang kurang dalam hal belajar membaca 

permulaan. 

b. Faktor intelektual 

Selain kurangnya minat dan motivasi yang dimiliki peserta didik, terdapat 

juga faktor intelektual yang berkaitan dengan kecerdasan peserta didik, hal 

tersebut terlihat pada observasi yang di lakukan oleh penulis menemukan masih 

banyak peserta didik yang belum mengenal huruf, lambat dan mengulang ulang 

pada saat merangkai susunan kata, dan  salah dalam mengucapkan kata. Faktor ini 

sangat berkaitan dengan daya ingat yang dimiliki peserta didik  tetapi masih 

banyak peserta didik yang memiliki daya ingat yang rendah sehingga masih 

membutuhkan bimbingan oleh guru. Selain itu, percaya diri juga memengaruhi 

kecerdasan akan tetapi peserta didik banyak yang kurang percaya diri. Ibu kartiah 

selaku guru kelas 1:  

Peserta didik malu untuk bertanya ketika pembelajaran berlangsung dan 

takut mencoba ketika diminta untuk membaca.
4
 

                                              
2
 Junarti. Orang Tua Peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di rumah orang tua peserta didik, Bulu Kasa: 4 Oktober 2022. 
3
 Kurniati, Orang Tua Peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di rumah orang tua peserta didik, Bulu Kasa: 4 Oktober 2022 
4
 Kartiah, S.Pd. Guru Wali kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara 

di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 3 Oktober 2022. 
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Kemudian, Muhammad Nur Ramdah selaku peserta didik mengungkapkan: 

 Tidak ada yang saya lakukan ketika saya tidak mengerti penjelasan guru.
5
  

Sementara itu, Nur Syafia mengungkapkan : 

Jika saya tidak mengerti penjelasan guru saya hanya terdiam karena saya 

malu untuk bertanya.
6
 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peserta didik mengalami 

kesulitan dalam membaca di sebabkan karena kurangnya rasa percaya diri yang 

timbul dalam dirinya. 

c. Faktor Fisik  

Faktor selanjutnya yang menyebabkan kesulitan membaca peserta didik 

yaitu faktor fisik. Peserta didik berkesulitan membaca dikarenakan mudah lelah, 

tidak fokus dalam belajar, mengantuk, mengkhayal, ada juga yang sakit-sakitan  

dalam proses pembelajaran sehingga mengganggu konsentrasinya. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Kartiah  

Peserta didik jika belajar kurang fokus, mudah mengantuk, mengkhayal, 

pada saat pembelajaran berlangsung.
7
 

 

kemudian, Nurbaya selaku orang tua peserta didik mengungkapkan:  

 

Anak saya tidak bisa terlalu capek dan dia kurang fokus jika di ajar untuk 

membaca.
8
 

 

Sementara itu, Radi selaku orang tua juga mengungkapkan: 

  

                                              
5
 Muhammad Nur Ramdah, Peserta didik Kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 28 Oktober 2022. 
6
 Nur Syafia, Peserta didik Kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara di 

ruang kelas 1, Bulu Kasa: 29 Oktober 2022. 
7
 Kartiah, S.Pd. Guru Wali kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara 

di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 3 Oktober 2022. 
8
 Nurbaya. Orang Tua Peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di lingkungan sekolah, Bulu Kasa: 5 Oktober 2022. 
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Saya mengajari anak pada malam hari. Namun, pada saat itu anak saya 

tidak fokus untuk belajar dikarenakan kelelahan dan capek setelah dia 

bersekolah dan bermain di siang hari.
9
 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peserta didik mengalami 

kesulitan dalam membaca di sebabkan karena kondisi fisik yang mudah lelah, 

kurang fokus dalam belajar membaca. 

 

d. Faktor lingkungan sekolah  

Faktor lingkungan sekolah, peserta didik mengalami kesulitan dalam 

membaca biasanya dipengaruhi oleh metode pembelajaran guru yang monoton. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kartiah:  

metode pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu 

metode ceramah dan tanya jawab.
10

 

  

Guru hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab 

menyebabkan peserta didik kurang berminat untuk belajar dikarenakan rasa bosan 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

Selain itu, ruang kelas yang tidak kondusif juga mempengaruhi proses 

pembelajaran. Ibu Kartiah mengungkapkan: 

peserta didik yang kurang memperhatikan saat proses pembelajaran 

terkadang mengganggu temannya yang lain, seperti bermain-main dan 

berteriak di dalam kelas.
11

 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peserta didik mengalami 

kesulitan dalam membaca disebabkan karena metode pembelajaran yang monoton 

dan ruang kelas yang kurang kondusif..  

                                              
9
Radi. Orang Tua Peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di Lingkungan sekolah, Bulu Kasa: 6 Oktober 2022. 
10

 Kartiah, S.Pd. Guru Wali kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara 
di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 3 Oktober 2022. 

11
 Kartiah, S.Pd. Guru Wali kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, wawancara 

di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 3 Oktober 2022. 
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e. Faktor lingkungan keluarga  

Lingkungan keluarga yang juga sangat memengaruhi kemampuan 

membaca peserta didik. Beberapa orang tua peserta didik terlalu sibuk dengan 

pekerjaannya sehingga kurang memiliki waktu untuk mengajari anak untuk 

membaca di rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Rifki selaku 

peserta didik: 

Saya jarang belajar membaca karena ibu saya sibuk berjualan di rumah
12

 

Kemudian, Muhammad Azam mengungkapkan:  

Setelah saya pulang sekolah saya tidak di ajar oleh orang tua saya di 

rumah.
13

 

 

Sementara itu, Sutriani selaku  orang tua peserta didik mengungkapkan: 

Anak itu terlalu susah untuk diajak belajar membaca  karena, dia akan 

lebih bermain game dan hanya memikirkan Hp dari pada mempelajari 

kembali pelajaran di sekolah.
14

  

 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa peserta didik yang berkesulitan 

membaca dikarenakan orang tua peserta didik tidak meluangkan waktu dalam 

mengajari anaknya membaca dan peserta didik terlalu sering menghabiskan 

waktu hanya untuk bermain game dan mengabaikan ajakan orang tua untuk 

belajar bersama ketika di rumah. 

 

 

                                              
12

 Muhammad Rifki, Peserta didik Kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 
wawancara di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 29 Oktober 2022. 

13
 Muhammad Azam, Peserta didik Kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 

wawancara di ruang kelas 1, Bulu Kasa: 30 Oktober 2022 
14

 Sutriani. Orang Tua Peserta didik kelas 1 di MI Al-Ikram Bulu Kasa Kabupaten Bone, 
wawancara di Lingkungan sekolah, Bulu Kasa: 6 Oktober 2022 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Peserta Didik di Kelas 1 MI 

Al-Ikram Bulu 

Setelah penulis melakukan observasi dengan memberikan tes kepada 

peserta didik maka penulis menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik dalam pembelajaran membaca permulaan. Berdasarkan hasil analisis 

terdapat 10 dari 15 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca permulaan. 

Adapun bentuk kesulitannya sebagai berikut: 

a. Kesulitan Mengenal Huruf 

Salah satu karakteristik kesulitan yang dialami oleh peserta didik kelas 1 

MI Al-Ikram Bulu Kasa yaitu dalam mengenal huruf. Peserta didik belum mampu 

membedakan beberapa huruf, terutama huruf yang hampir sama. Seperti huruf “b” 

dengan “d”, “p” dengan “q”, “n” dengan “u”, “j” dengan “i”, “w” dengan “m”, 

“d” dengan “p” dan ketidakmampuan peserta didik dalam menyebutkan huruf 

yang bunyinya hampir sama seperti “f”,”p” dan “v”. Peserta juga belum mampu 

membedakan antara huruf besar dan huruf kecil seperti huruf “o” dan “Q”. Hal 

tersebut menyebabkan peserta didik merasa bingung dan sering menukar huruf-

huruf tersebut saat membaca. Peserta didik juga belum mampu mengenal huruf 

diftong. Huruf diftong ialah gabungan dua huruf vokal contohnya “au”, 

“ai”,”oi”,dan “eu”. Dalam hal ini peserta didik mengalami kesulitan dalam 

membaca bacaan yang mengandung huruf diftong. Pada kesulitan ini peserta didik 

telah mengenal huruf dengan cukup baik namun masih mengalami ketika 

menggabungkan huruf-huruf tersebut.   Kesulitan peserta didik dalam mengenal 
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huruf dapat terjadi karena belum berkembangnya kemampuan dalam mengenal 

dan membedakan simbol-simbol cetak. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran 

Farida Rahim yang menyatakan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan 

membaca dapat disebabkan karena belum berkembangnya kemampuan peserta 

didik dalam mengenal dan membedakan sombol-simbol cetakan, seperti huruf-

huruf, angka-angka dan kata-kata, contohnya peserta didik belum mampu 

membedakan huruf “b”, “p”  dan “d”. 
15

  

b. Kesulitan  merangkai susunan kata 

Karakteristik selanjutnya yang dialami peserta didik dalam membaca 

adalah belum mampu merangkai susunan kata. Peserta didik masih terbata-bata 

saat merangkai susunan kata yang diberikan termasuk susunan kata yang meliputi 

tiga suku kata. Peserta didik juga mengalami kesulitan dalam menyebutkan suku 

kata terbuka maupun suku kata tertutup. Suku kata terbuka yaitu suku kata yang 

diakhiri dengan huruf vokal seperti kata “badai”, “aula” dan “harimau”. 

Sedangkan suku kata tertutup yaitu suku kata yang diakhiri dengan huruf 

konsonan seperti “rumah”, “kebun” dan “kelas”, dan juga peserta didik 

berkesulitan dalam merangkai susunan kata yang tidak memiliki arti karena 

mereka tidak biasa mendengar kata tersebut.  

Pada tahap ini peserta didik sudah mengenal huruf alfabet dengan baik, 

namun belum mampu membentuk satu pengucapan kata ataupun menggabungkan 

huruf-huruf tersebut menjadi susunan kata. Hal ini dikarenakan peserta didik 

belum bisa membunyikan beberapa huruf sehingga peserta didik tidak dapat 
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 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar(Jakarta : Bumi Aksara, 2018), 

h. 17. 
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merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah rangkaian susunan kata sehingga 

pada saat merangkai susunan kata peserta didik sering kali terdiam dan mengulang 

ulang apa yang dibacanya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Bella Oktadiana yang menyatakan bahwa ”peserta didik sulit untuk mengeja 

huruf menjadi suku kata, dan siswa sulit mengeja suku kata menjadi kata 

dikarenakan terdapat sebagian peserta didik yang belum mengenal huruf abjad 

dari a-z secara berurutan dan belum mengenal simbol huruf abjad dengan baik”
16

 

c. Kesulitan dalam mengidentifikasi kata   

Beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam merangkai 

susunan kata menjadi sebuah kata. Dalam hal ini peserta didik sudah mampu 

merangkai susunan huruf menjadi sebuah susunan kata namun belum dapat 

merangkai susunan kata tersebut menjadi satu pengucapan kata. Hal tersebut 

terlihat ketika penulis mengarahkan peserta didik untuk membaca, sebagian 

peserta didik masih terbata bata dan sering kali mengulang ulang apa yang di 

bacanya  sehingga peserta didik sangat sulit merangkai susunan kata tersebut 

menjadi kata yang benar. Sering kali peserta didik menghilangkan dan mengubah 

huruf p ada sebuah kata, ataupun menambahkan huruf yang tidak terdapat dalam 

kata tersebut. Misalnya kata “badai” dibaca “bada”, “badai” dibaca “badak”, 

“mahar” dibaca “mahal” dan ”aula” dibaca “ula”. Hal ini disebabkan oleh peserta 

didik yang tidak mampu membacanya, sehingga peserta didik hanya menebak dan 

keliru dalam membaca kata. 

                                              
16

 Bella Oktadiana, “Analisis Kesulitan Belajar Membaca Permulaan Siswa Kelas II Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Munawariah palembang” UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 5, no. 2 (2019): h. 149. 
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Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fahim Mustafa yang menyatakan 

bahwa “anak terkadang melakukan kesalahan dalam meletakkan huruf, 

membuang sebagian huruf dan  menuliskan huruf yang salah”
17

  

Kesulitan lain yang dialami peserta didik dalam membaca kata yaitu dalam 

mengucapkan kata yang tidak mempunyai arti seperti kata “tasang” dibaca 

“pasang‟. Peserta didik tidak terbiasa mendengar kata tersebut sehingga 

mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata yang tidak mempunyai arti. Evi 

Ida Amaliyah dalam skripsinya menyatakan bahwa “ketidakmampuan peserta 

didik dalam membaca kata yang tidak memiliki arti dikarenakan peserta didik 

tidak biasa mendengar dalam pembelajaran dan terdengar asing baginya jika ia 

membacanya serta mereka merasa bingung ketika mendapatkan kata tersebut”
18

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fahim Mustafa yang menyatakan 

bahwa “anak terkadang melakukan kesalahan dalam meletakkan huruf, 

membuang sebagian huruf dan  menuliskan huruf yang salah”  

d. Menghiraukan tanda baca  

Tidak memperhatikan tanda baca menjadi karakteristik kesulitan yang 

dialami oleh semua peserta didik yang mengalami kesulitan membaca sehingga 

mengalami kesulitan dalam intonasi. Kesulitan ini terjadi dikarenakan peserta 

didik belum memahami arti dari tanda baca seperti titik dan koma. Peserta didik 

membaca dengan menghiraukan tanda baca khususnya tanda, sehingga apa yang 

dibacanya tidak sesuai dengan intonasi dan mengubah makna bacaan tersebut. 

                                              
17

 Fahim Mustafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca,  (Cet. I; Bandung: Penerbit Hikmah 

2005), h. 111 
18

 Evi Ida Amaliyah, Problematika Pembelajaran Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 di 

SD Serpong 04, skripsi (Jakarta, t.p 2021), h. 52.  
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Penggunaan tanda baca sangat penting dalam kegiatan membaca karena jika 

menghiraukan penggunaan tanda baca dapat memengaruhi pemahaman bacaan 

dan intonasi yang tidak tepat memengaruhi makna dalam bacaan tersebut. Hal ini 

sesuai dengan Sri Hapsari Wijayanti yang mengatakan bahwa “ penggunaan 

tanda baca sangatlah penting dalam sebuah penulisan. Tanda baca harus dibaca 

dengan benar agar pemaknaan kalimat yang disampaikan oleh penulis kepada 

pembaca tidak berubah”.
19

 

e. Tidak lancar dalam membaca 

Sebagian besar peserta didik tidak lancar dalam membaca. Ketika sedang 

membaca peserta didik masih mengeja, terbata-bata, dan membutuhkan waktu 

yang lama untuk melanjutkan dalam membaca kata selanjutnya. Kurangnya 

percaya diri terhadap kemampuannya membuat peserta didik masih terbata-bata 

dan masih tersendat sendat. Selain itu peserta didik sering kali melakukan 

pengulangan dalam mengeja ketika membaca. Hal ini dikarenakan peserta didik 

belum mengenal huruf dengan baik dan belum mampu merangkai susunan kata.  

Riga Zahara dan kawan kawan menyatakan bahwa dalam proses membaca 

yang dilakukan peserta didik tidak selamanya berjalan dengan baik atau lancar 

terkadang peserta didik mengalami kesulitan yaitu terbata-bata dalam membaca 

yang disebabkan oleh kurangnya daya ingat peserta didik, lupa terhadap salah 

                                              
  19

 Sri hapsari wijayanti, Bahasa Indonesia: Penulis Dan Penyajian Karya Ilmiah, (Jakarta 

: Rajawali press, 2015), h. 30. 
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satu huruf dalam satu kata sehingga peserta didik harus mengingat kembali dalam 

waktu yang lebih lama untuk bisa membaca bacaan tersebut.
20

 

f. Tidak memahami isi bacaan   

Semua peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami isi 

bacaan. Peserta didik tidak dapat memahami isi bacaan yang ia baca maupun 

yang dibacakan oleh penulis dikarenakan peserta didik tidak lancar dalam 

membaca. Ketika membaca peserta didik lebih fokus dalam mengidentifikasi 

huruf dan kata dari pada fokus untuk memahami isi bacaan, sehingga untuk 

memahami isi bacaan menjadi sulit sesuai dengan pendapat Amitya Kumara dan 

Kawan-kawan yang menyatakan bahwa proses pemahaman isi bacaan pada teks 

yang dibaca menjadi sulit ketika membaca harus memusatkan perhatiannya 

secara berlebihan pada proses identifikasi huruf dan kata.
21

 

Sedangkan kesulitan dalam memahami isi teks yang dibacakan terjadi 

dikarenakan saat teks dibacakan peserta didik tidak memusatkan perhatiannya 

pada pembicara. Peserta didik sulit berkonsentrasi pada saat penulis membacakan 

teks tersebut, menyebabkan peserta didik tidak mampu memahami isi bacaan. 

Hal ini terlihat ketika penulis sedang membacakan sebuah teks peserta didik 

kurang fokus, tidak memperhatikan. Suasana kelas yang kurang kondusif juga 

menjadi penyebab peserta didik menjadi tidak mampu memahami isi bacaan.  

 

   

                                              
20

 Riga Zahara Nuraini, ”Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar”. jurnal Basicedu 5. no. 3(2021): h. 1469. 
21

 Amitya Kumara Dkk, Perkembangan Kemampuan Membaca “, (Yogyakarta: PT 

Kanisius, 2014), h. 7-8 
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2. Faktor yang menghambat peserta didik dalam membaca permulaan 

di kelas 1 MI Al-Ikram Bulu Kasa. 

Membaca adalah landasan literasi dan pendidikan secara keseluruhan  

(umum). dan membaca itu, sering dianggap sebagai kunci untuk membuka 

segudang pemahaman dalam kehidupan peserta didik yang akan menyiapkan 

mereka untuk mencapai kesuksesannya. Namun, membaca tidak mudah bagi 

beberapa peserta didik tahap awal di sekolah dasar kelas 1 MI Al-Ikram Bulu 

Kasa, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik internal  maupun 

eksternal peserta didik.  

a. Minat dan motivasi peserta didik 

Faktor penghambat peserta didik di dalam membaca yaitu kurangnya 

minat. Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, masalah atau 

situasi yang mempunyai ikatan dengan kepribadiannya. Minat merupakan 

respons  untuk anak supaya mempunyai keinginan suka, pada kenyataan banyak 

peserta didik yang tidak senang atau tidak berminat dalam membaca, tetapi 

peserta didik yang berminat akan mendorong mereka menjadi lebih giat belajar.  

Pada dasarnya minat seorang peserta didik adalah kehendak dan keinginan 

kuat dalam permulaan membaca. Ini salah satu faktor internal yang cukup 

berpengaruh pada diri dan pribadi peserta didik di kelas 1. Dan pada umumnya 

dialami oleh mayoritas peserta didik yang ada di Sekolah Dasar. 

Sedangkan motivasi juga merupakan suatu dorongan atau alasan yang 

mendasari semangat dalam melakukan sesuatu , biasanya orang yang memberikan 

motivasi kepada seseorang itu adalah orang terdekatnya dari dalam maupun luar . 
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menurut weiner motivasi adalah suatu keadaan internal yang memberikan 

semangat kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, mendorong 

seseorang untuk terus berusaha agar mencapai tujuan yang direncanakan serta 

membuat seseorang selalu tertarik terhadap kegiatan tertentu. 

Rendahnya  motivasi yang dimiliki oleh peserta didik dapat menyebabkan 

terhambatnya dalam proses belajar khususnya dalam membaca permulaan. 

Adapun motivasi yang rendah pada peserta didik dikarenakan motivasi dalam 

dirinya tidak ditanamkan oleh orang tua di rumah dan juga kurangnya bimbingan 

serta dorongan untuk selalu belajar dikarenakan orang tuanya yang terlalu sibuk 

sampai lupa untuk mengajari anaknya. Hal tersebut di dapatkan dari beberapa 

hasil wawancara peserta didik yang mengatakan bahwa tidak adanya bimbingan 

dan dorongan yang diberikan oleh orang tua di rumah disebabkan karena orang 

tuanya terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu luang untuk mengajari anaknya. 

Oleh karena itu rendahnya motivasi peserta didik disebabkan oleh tidak adanya 

bimbingan dan perhatian yang banyak dari orang tua peserta didik itu sendiri. 

Terlepas dari minat, begitu pun dengan motivasi ke peserta didik untuk 

membaca permulaan juga sangat berpengaruh. Karena dengan support yang 

diberikan pada orang orang terdekat menjadi semangat untuk bergerak. Misalnya 

dengan keluarga terkhusus kepada kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibu, 

ataupun saudara sangat menentukan langkah dan perkembangan belajar peserta 

didik. Seperti orang tua menemani anaknya untuk mengeja huruf menjadi kata 

atau dengan cara memberikan reward kepada anak ketika telah menyelesaikan 

baik sedikit banyaknya proses permulaan membacanya.  
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Penulis menganggap ketika konsep minat dan motivasi di atas menjadi 

praktik setiap orang tua dalam mengawal anaknya. Maka perkembangan peserta 

didik akan semakin terlihat dan lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Karena kurangnya minat baca peserta didik juga 

salah satu penyebabnya dari faktor kebiasaan, sarana, buku buku yang dibaca, 

atau kurang sesuai bahan yang dibaca dengan minat yang dimiliki. 

Pada era modern ini budaya membaca kurang diminati karena berbagai 

macam alasan. Oleh karena itu, minat baca yang sangat rendah inilah yang 

membuat sumber daya manusia yang rendah sehingga membuat negara ini 

semakin terpuruk. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Berdasarkan 

indeks nasional, tingkat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01. Sedangkan 

rata-rata data indeks membaca di negara-negara maju berkisar antara 0,45 hingga 

0,62.
22

 

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia ini semakin menyebabkan 

kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia juga, hanya jalan di tempat dan 

cenderung mundur. Dibandingkan dengan membaca buku, masyarakat Indonesia 

lebih suka mengirim sms atau bermain media sosial untuk menggunakan waktu 

luangnya.    

b.  Faktor Intelektual   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, 

mengetahui, meramalkan, memperhitungkan dan memahami. Matlin 

                                              
22

 Meliyawati, Pemahaman Dasar Membaca (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 33 
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mendefinisikan membaca sebagai aktivitas yang melibatkan sejumlah kerja 

kognitif, termasuk persepsi dan rekognisi. Membaca sebagai proses kognitif yang 

kompleks untuk mengolah isi bacaan yang bertujuan untuk memahami ide-ide dan 

pesan-pesan penulis serta menjadikannya sebagai bagian dari pengetahuannya. 

Proses membaca permulaan dibutuhkan kecerdasan dan intelegensia yang 

sesuai dengan kebutuhan perilaku peserta didik. Karena dalam prosesnya juga 

menjadi hal pendukung dalam mencapai kepercayaan diri yang baik. Kematangan 

untuk belajar membaca belum tentu sama untuk setiap anak, meskipun umumnya 

orang menganggap bahwa umur 6-7 tahun anak-anak sudah matang untuk belajar 

membaca. Anak yang memiliki IQ yang rendah tidak sama bahan ajarnya dengan 

anak yang IQ-nya tinggi.
23

  

c. Faktor Fisik 

Kesulitan membaca adalah suatu hambatan yang dapat menyebabkan 

terhambatnya seseorang dalam kemampuan membacanya. Bentuk-bentuk 

kesulitan membaca sangat beraneka ragam dan bentuk kesulitan membaca peserta 

didik akan berbeda satu sama lain. Pengaruh kesehatan dengan hasil belajar 

membaca sangat besar. Terutama persepsi mata dan telinga sama pentingnya 

dengan tingkatan energi yang dipergunakan.
24

 Badan sehat akan menyebabkan 

anak mudah untuk belajar membaca.   

d. Lingkungan sekolah  

Pembelajaran membaca permulaan dapat terselesaikan di kelas akhir kelas 

satu sekolah dasar akan tetapi peserta didik bisa saja tidak memiliki keterampilan 
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 Dra. Gusnetti, Keterampilan Membaca (CV Rumahkayu Pustaka Utama, 2018) h. 13. 
24

Rasi, Rahman, Rani, Membaca dan Menulis, Teori dan praktek di Sekolah Dasar 

(ALQAPRINT JATINANGOR- Anggota IKAPI,2020) h. 28 
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untuk membaca lebih awal. Oleh karenanya, pembelajaran membaca permulaan 

berlanjut di kelas dua. Namun, kesulitan membaca bisa saja menghambat 

perkembangan peserta didik dalam penguasaan materi belajar yang lain. 

Meskipun banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberi evaluasi pada peserta 

didik akan tetapi membaca tetap menjadi kunci utama dalam menguasai berbagai 

pengetahuan.
25

  

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan  di 

sekolah, adapun pengaruh atau kesulitan ketika melihat dari pada aspek 

lingkungan sekolah yaitu ruang kelas yang kurang kondusif menyebabkan peserta 

didik terganggu dan  juga menyebabkan peserta didik kurang fokus dalam 

menerima pelajaran. Adapun  pada unsur  pendidik atau guru kelas satu sekolah 

dasar yang tidak memberikan kebutuhan peserta didik dalam konteks membaca 

permulaan serta kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan strategi atau 

metode bimbingan yang belum maksimal sehingga peserta didik belum cakap, 

 Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Umar 

Sulaiman yang menyatakan bahwa ”Pentingnya pemodelan membaca bagi peserta 

didik di kelas awal karena secara psikologis, peserta didik pada usia tersebut 

sangat membutuhkan perhatian khusus dan motivasi dari guru. Kesuksesan 

pemodelan membaca bergantung pada kecakapan seorang guru dalam 

menerapkan strategi dan menggunakan media, oleh sebab itulah kreativitas guru 

sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemodelan membaca”.
26

  Selain dari unsur 
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 Rasi, Rahman, dan Rani, Membaca dan Menulis. h. 28 
26

 Umar Sulaiman, “Pengaruh Penggunaan Media  Big Book dalam Pembelajaran 

Terhadap Keterampilan Literasi Siswa Kelas Awal Madrarsah Ibtidaiyah Negeri Banta-Bantaeg 

Makassar” UIN Alaudin Makassar IX No. 2(2017):h. 197. 
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pendidik, juga dari lingkungan sekolah atau kondisi kelas yang kotor atau panas 

bisa menjadi faktor penghambat dari peserta didik untuk fokus dalam 

pembelajaran membaca permulaan. 

e. Lingkungan keluarga. 

Keterampilan membaca dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang meliputi 

latar belakang dan pengalaman peserta didik di rumah. peserta didik tidak akan 

menemukan kendala yang berarti dalam membaca jika mereka tumbuh dan 

berkembang di dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang penuh dengan 

cinta kasih, memahami anak anaknya, dan mempersiapkan mereka dengan rasa 

harga diri yang tinggi maka anaknya akan memiliki kesempatan untuk menjadi 

pembaca yang baik
27

   

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan 

bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak 

dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu anak, dan juga 

dapat menghalangi anak belajar membaca.
28

  

Gaya hidup anak di rumah mempengaruhi hasil belajar anak di sekolah. 

Anak-anak akan meniru pola pola kalimat orang dewasa sekelilingnya. Tugas 

orang tua pada masa belajar anak berbahasa adalah membetulkan kesalahan-

kesalahan berbahasa yang dibuatnya. Bahasa keluarga dan cara berpikir yang 

biasa dipergunakan anak di rumah berpengaruh kepada anak dalam belajar 

membaca. 
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 Fahim Mustafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca, h. 119 
28

 Rasi, Rahman, dan Rani, Membaca dan Menulis. h. 28 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas 1 MI-Al Ikram 

Bulu kasa , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peserta didik kelas 1 MI Al-Ikram Bulu kasa dengan jumlah 15 peserta 

didik, terdapat 10 peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran membaca permulaan. Adapun karakteristik kesulitannya 

yaitu kesulitan mengenal huruf, kesulitan merangkai susunan kata, 

kesulitan dalam mengidentifikasi kata, menghiraukan tanda baca, tidak 

lancar dalam membaca, tidak memahami isi bacaan. 

2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat peserta didik dalam membaca 

permulaan yaitu faktor internal diantaranya kurangnya minat dan motivasi 

peserta didik, Faktor intelektual, dan faktor fisik. Sedangkan pada faktor 

eksternal yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.   

B.   Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian, maka 

implikasinya adalah sebagai berikut:   

1. Bagi penulis yaitu diharapkan melanjutkan dan mengembangkan 

penelitian ini dengan masalah yang lebih dalam dan lebih luas lagi 

2. Bagi Peserta didik diharapkan memiliki banyak waktu dalam hal belajar 

membaca agar supaya dapat meningkatkan kemampuan membacanya. 
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3. Bagi pendidik diharapkan mengupayakan tidak lanjut pada pembelajaran 

membaca permulaan dengan menerapkan model, metode, dan media 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, 

dan juga memberikan masukan serta membicarakan perkembangan kepada 

orang tua peserta didik secara terus menerus. 

4. Bagi orang tua diharapkan memberikan perhatian yang cukup kepada 

peserta didik utamanya dalam mengajarkan membaca agar dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik. 
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