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xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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 apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَْ 

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَْ 

لَْ   haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥahْdan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ...َْْاْ|ْ...َْْى

ـــــِىـ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـوُ

 Contoh: 

 māta : مَاتَْ

 ramā : رَمَى

 qīla : قيِ لَْ

تُْ  yamūtu : يمَُو 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
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hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فاَلِْ ضَةُْْالأطَ   rauḍah al-aṭfāl : رَو 

ُْْالَ مَدِي نةَُْْالَ فاَضِلةَ  : al-madīnah al-fāḍilah 

مَة ُْْالَ حِك   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َْ  rabbanā : رَبَّنا

َْ ي نا  najjainā : نَجَّ

ُْْالَ حَقّْ  : al-ḥaqq 

مَْ  nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُْ 

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

kasrah (ّْـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىْ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufْال (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّم 
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ل زَلةَ ُْْالَزَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

فلَ سَفةَ ُْْالَ   : al-falsafah 

ُْ  al-bilādu : الَ بلادَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

نَْ  ta’murūna : تأَ مُرُو 

عُْ  ‘al-nau : الَنَّو 

ءْ   syai’un : شَي 

تُْ  umirtu : أمُِر 

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 tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (ُْالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh باِللِْ  dīnullāh دِي نُْاللِْ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِْاللِْ ْرَح  ْفيِ   hum fī raḥmatillāh =  هُم 
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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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 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: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (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: 

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 
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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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurhayanah 
NIM  : 20800117086 
Judul : Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

IPA di Kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 
Bontoboddia Kabupaten Gowa. 

 
Skripsi ini membahas tentang analisis kesulitan belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPA di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 
Muhammadiyah Bontoboddia Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) mengetahui realitas kesulitan belajar mata pelajaran IPA peserta 
didik di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 
Kab. Gowa, (2) mengetahui penyebab kesulitan belajar mata pelajaran IPA 
peserta didik di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 
Bontoboddia Kab. Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan pemberian soal dalam bentuk tes diagnostik two-tier kepada subjek 
penelitian. Jumlah sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 
Kabupaten Gowa yang berjumlah 20 orang. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pedoman observasi, butir-butir tes diagnostik, pedoman 
wawancara, pedoman dokumentasi. Sementara itu analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kesulitan belajar yang dialami 
peserta didik  kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 
Bontoboddia Kabupaten Gowa pada bidang studi IPA yaitu kesulitan dalam 
memahami konsep. Tingkat kesulitan peserta didik dalam memahami konsep 
dasar IPA dilihat dari hasil peserta didik dalam menyelesaikan soal tes. 2) 
adapun penyebab terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik karena 
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Implikasi penelitian ialah pada guru didorong untuk dapat 
mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik 
dalam memahami materi pelajaran salah satunya dengan melakukan analisis 
terhadap peserta didik selama proses pembelajaran agar guru dapat 
memaksimalkan proses belajar. Pendidik sebaiknya tidak hanya menekankan 
pada pembelajaran yang berkaitan dengan soal latihan/berhitung melainkan 
juga menekankan pada pemahaman konsep materi bilangan. Pendidik 
sebaiknya memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 
peserta didik. Memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik untuk 
memperbaiki kesalahan konsep agar tidak mengalami kesulitan belajar lagi 
pada materi yang teridentifikasi kesulitan belajar. Peserta didik sebaiknya 
berani bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan atau kesalahan pada 
proses pembelajaran guna untuk menghindari terjadinya kesulitan belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujud-

kan suasana belajar bagi peserta didik secara aktif untuk mengembangkan 

potensi dirinya. Sistem Pendidikan Nasional dibangun dengan berpedoman 

pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

Zaman. 1 

Prinsip dasar pendidikan anak menurut perspektif Al-Qur’an dimana 

pendidikan yang sesuai dengan ajaran islam adalah suatu proses bimbingan 

dan pendidik sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah serta mengikuti contoh 

yang telah di praktekkan  oleh Rasulullah dalam mendidik generasi terbaik.2 

Demikian juga dengan adanya perkembangan teknologi dimasa 

sekarang lebih mempermudah peserta didik dalam mengembangkan 

keilmuan melalui media-media yang terdapat pada HP. Keberhasilan belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam  seperti, 

kemampuan yang dimiliki, motivasi belajar, perhatian, persepsi, minat, sikap 

dan kebiasaan belajar serta ketekunan, sedangkan faktor dari luar seperti 

                                                
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
 2 Rosdiana, Prinsip Dasar Pendidikan Anak Menurut Perspektif Al-Qur’an, Jurnal 
Darah 1, no. 1 Juni (2017), h. 107. 
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faktor lingkungan dan instrumental. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut 

harus diperhatikan agar dalam proses pembelajaran dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 

Tujuan utama pembelajaran yaitu peserta didik dapat menguasai 

materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Salah satu faktor dari 

luar yang sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu guru. 

Seorang guru dituntut untuk menyusun rencana pembelajaran yang inovatif 

agar tidak monoton dan peserta didik tidak bosan. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal.3 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang  di  luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya 

masih dilakukan oleh orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis 

profesi ini paling mudah terkena pencemaran.4 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memberikan berbagai pengalaman 

belajar untuk memahami konsep dan keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses sains meliputi keterampilan mengamati, menggunakan 

alat dan bahan secara baik dan benar dengan selalu mempertimbangkan 

keamanan dan keselamatan kerja, mengajukan pernyataan, menggolongkan 

                                                
3Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: Artibumi 

Intara. 2020), h. 44. 

 4Getteng dan Rosdiana, Pengaruh Penerapan Strategi Example Non Example Berbasis 
Media Konkret Terhadap Hasil Belajar IPA. (Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 
2022), h.140. 
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dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan 

atau tertulis, menggali dan memilah informasi faktual yang relevan  untuk 

menguji gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah sehari-hari.5 

Proses belajar tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami oleh 

peserta didik itu sendiri. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan dalam 

proses belajar mengajar di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang tampak 

dalam berbagai manifestasi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.6 Kesulitan belajar secara umum dapat dideteksi dari prestasi 

peserta didik  yang rendah atau kesukaran peserta didik dalam menerima 

atau menyerap materi pelajaran sekolah. kesulitan belajar adalah kesulitan 

yang dialami oleh peserta didik  dalam kegiatan belajarnya, sehingga 

berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang 

terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-

teman kelas nya.7 

Jika kesulitan belajar tersebut dibiarkan, maka tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, peserta 

didik  memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun 

dalam mengatasi hambatan-hambatan yang lain. Kesulitan belajar peserta 

didik  harus dapat diketahui dan dapat diatasi sedini mungkin sehingga 

tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Kesulitan belajar dapat 

                                                
5Anonim Kurikulum Pendidikan Dasar dan Garis-garis Besar Program Pengajaran 

(GBPP) Mata Pelajaran IPA. Jakarta: Depdikbud. 2006. 

6Partowisastro Koestoer, Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan Belajar (Jakarta: 
Erlangga, 1986), h. 19. 

7Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5. 
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diketahui melalui diagnosis kesulitan belajar guna membantu peserta didik  

untuk memperoleh hasil belajar yang lebih optimal.8 

Pada hakikatnya sains adalah landasan ilmu untuk berpijak, dalam 

mempelajari IPA. Banyak cara yang telah dilakukan untuk mencapai aspek 

yang terkandung dalam hakikat sains, namun belum juga menunjukkan hasil 

yang memuaskan. Dalam mencapai hakikat sains secara utuh membutuhkan 

upaya dan kompetensi guru untuk memuat hakikat sains dalam proses 

pembelajaran IPA. Penguasaan konsep IPA dapat diartikan sebagai 

kemampuan kognitif peserta didik  dalam memahami dan menguasai konsep-

konsep sains melalui suatu fenomena, kejadian, obyek atau kegiatan yang 

terkait dengan materi IPA. Peserta didik  dapat menguasai konsep IPA 

apabila mereka mengerti makna-makna dari proses kejadian, peristiwa 

fenomena, dan obyek melalui pengamatan dan penjelasan guru.9 

Dalam pembelajaran IPA, peserta didik lebih sering dihadapkan 

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

nama-nama ilmiah. Selain itu pada materi tertentu, misalnya pada pewarisan 

sifat. Hal ini yang membuat pelajaran ini lebih sulit dipelajari oleh peserta 

didik, bahkan tak jarang guru mengalami kesulitan dalam penyampaian 

materi pelajaran ini. Dengan mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, guru dapat memberikan 

penanggulangan sesuai dengan jenis kesulitan belajar peserta didik serta 

diharapkan guru mampu meningkatkan profesionalisme dalam mengajar 

sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan belajar IPA pada peserta didik. 

                                                
8Ismail, Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah, Jurnal 

Edukasi, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2016), h. 40. 

9Tursinawati, Penguasaan Konsep Hakikat Sains dalam Pelaksanaan Percobaan Pada 
Pembelajaran IPA di SDN Kota Banda Aceh, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 2 No. 4 (April, 2016), h. 
73. 
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Dalam pengembangan IPA guru harus menyadari bahwa pelajaran ini 

lebih dari kumpulan fakta atau konsep, tetapi juga merupakan kumpulan 

proses dan nilai yang dapat dikembangkan dalam kehidupan nyata. Banyak 

peserta didik yang tidak dapat mengembangkan pemahaman nya terhadap 

konsep-konsep pelajaran ini karena antara perolehan pengetahuan dan 

prosesnya tidak ter integrasi dengan baik sehingga para peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar IPA. Khususnya, kesulitan-kesulitan yang 

sering dihadapi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah dalam mempelajari IPA 

antara lain kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA, kesulitan dalam 

membaca kalimat dan istilah asing serta kesulitan dalam menggunakan alat. 

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

guru kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 

Kab. Gowa mengenai kesulitan belajar IPA. Faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah kurangnya motivasi, sarana belajar, kemampuan 

komunikasi, rasa percaya diri peserta didik  serta pelaksanaan pembelajaran 

oleh guru kelas yang kurang dalam memanfaatkan media belajar. Hasil dari 

penelitian awal ini pada saat pembelajaran berlangsung banyak kesalahan 

yang dilakukan oleh peserta didik yang dapat menjadi petunjuk sejauh mana 

penguasaan peserta didik  terhadap pembelajaran. 

Dari kesalahan yang dilakukan peserta didik dapat diteliti lebih lanjut 

mengenai penyebab kesalahan peserta didik. Penyebab kesalahan yang 

dilakukan peserta didik harus segera mendapat pemecahan yang tuntas. 

Pemecahan ini ditempuh dengan cara menganalisis akar permasalahan yang 

menjadi penyebab kesalahan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya 

diupayakan alternatif pemecahannya, sehingga kesalahan yang sama tidak 

akan terulang lagi dikemudian hari. Oleh karena itu, sebagai landasan 



6 
 

 

berpikir dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPA 

Peserta Didik di Kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia Kab. Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini berfungsi memberikan Batasan dan cakupan 

peneliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan judul 

penelitian, juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari 

penelitian ini. 

Fokus Deskripsi Fokus 

1. Realitas kesulitan belajar mata 

pelajaran IPA Madrasah Tahfidz 

Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa 

2.   Ragam penyebab kesulitan belajar 

mata pelajaran IPA Madrasah 

Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia 

Kab. Gowa. 

1. Identifikasi kesulitan belajar pada 

mata pelajaran IPA Madrasah 

Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia 

Kab. Gowa  

2. Penyebab terjadinya kesulitan 

belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA Madrasah Tahfidz 

Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana realitas kesulitan belajar mata pelajaran IPA peserta didik di 

kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 

Kab. Gowa? 

2. Bagaimana ragam penyebab kesulitan belajar mata pelajaran IPA 

peserta didik di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyelesai-

kan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan. 

Arghob Khofya Haqiqi dalam jurnalnya ”Analisis Faktor Penyebab 

Kesulitan Belajar IPA Peserta didik  SMP Kota Semarang” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar pada peserta didik  SMP; (2) menganalisis kaitan kesulitan belajar 

terhadap nilai ujian nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif, data 

yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil belajar peserta didik  

dan hasil pengisian angket. Hasil dari analisis tersebut didapatkan faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar IPA peserta didik  SMP di kota Semarang 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal.10 

Ida Astanti dalam skripsinya ”Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik 

dalam Mata  Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Sinjai” 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik, serta 

upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam 

                                                
10Arghob Khofya Haqiqi, Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar IPA Siswa SMP 

Kota Semarang,Jurnal pendidikan Sains & Matematika, Vol.6 No.1; 2018. 
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mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Sinjai. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif, untuk memperoleh data peneliti 

menggunakan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Berdasarkan 

hasil penelitian kesulitan pada materi berkaitan ayat-ayat al-Quran atau baca 

tulis al-Quran, dan kesulitan belajar peserta didik adalah kesulitan 

memahami materi atau pokok bahasan Sejarah Islam.11 

Remaita Manalu dkk.  dalam jurnalnya ”Analisis Kesulitan-kesulitan 

Belajar IPA Peserta didik  Kelas IV Dalam Implementasi Kurikulum 2013 di 

SD Piloting Se-Kabupaten Gianyar” penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis kesulitan belajar IPA yang dialami peserta didik  kelas IV 

dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Piloting se-Kabupaten Gianyar 

dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan belajar IPA yang dialami peserta 

didik  kelas IV dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Piloting se-

Kabupaten Gianyar terdapat pada aspek keterampilan proses dasar 

pengamatan, menyimpulkan, meramalkan, dan mengkomunikasikan.12 

Siti Apriani dalam skripsinya ”Analisis Faktor Penyebab Kesulitan 

Belajar Siswa Kelas VIII Mata Pelajaran IPA Terpadu MTS Jauhharul Iman 

Senaung Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja 

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas VIIIpada mata 

pelajaaran IPA di Mts Jauharul Iman Senaung di tinjau dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh 

                                                
11Ida Astanti, Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Mata  Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Sinjai, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, h. 
9-10. 

12Remaita Manalu dkk., Analisis Kesulitan-kesulitan Belajar IPA Siswa Kelas IV dalam 
Implementasi Kurikulum 2013 di SD Piloting Se-Kabupaten Gianyar, Jurnal PGSD, Vol. III. No.1, 
Tahun 2015. 
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dalam kesulitan belajar siswa ialah faktor motivasi disebabkan karena faktor 

internal yaitu motivasi, minat,sikap dan dari faktor eksternal yaitu 

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.13 

Mardi dalam penelitiannya yang berjudul “Diagnosis Kesulitan Belajar 

Ipa Dan Upaya Mengatasinya Di Madrasah Ibtidaiyah ( Mi ) Al –Fathanah 

Makassar. Menyimpulkan bahwa jenis-jenis kesulitan belajar IPA yang 

dihadapi peserta didik kelas VI MI Al- Fathanah Makassar antara lain: sulit 

dalam memahami konsep-konsep IPA, sulit dalam membaca istilah-istilah 

ilmiah, sulit dalam penggunaan alat-alat peraga, dan metode pembelajaran 

yang masih kurang. Serta upaya guru dalam mengatasi kesulitan yang 

dihadapi peserta didik kelas VI MI AL-Fathanah Makassar antara lain: 

memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan pelatihan 

memnbaca istilah-istilah ilmiah, memberikan bimbingan cara penggunaan 

alat peraga, dan memberikan bimbingan terhadap guru-guru, serta pelatihan 

pembuatan metode yang dibutuhkan di Madrasah Ibtidaiyah AL- fathanah 

Makassar.14 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui realitas kesulitan belajar mata pelajaran IPA peserta didik 

di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 

Kab. Gowa. 

                                                
13Siti Apriani, ” Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Siswa Kelas VIII Mata 

Pelajaran IPA Terpadu MTS Jauhharul Iman Senaung Muaro Jambi”. Skripsi (Jambi. Fak. 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) 

14Mardi, “Diagnosis Kesulitan Belajar Ipa Dan Upaya Mengatasinya Di Madrasah 
Ibtidaiyah ( Mi ) Al –Fathanah Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin, 2015), h. 64. 
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2. Mengetahui ragam penyebab kesulitan belajar mata pelajaran IPA 

peserta didik di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pihak, 

terutama bagi: 

1. Guru 

a. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengetahui jenis-jenis kesulitan 

belajar IPA, sehingga dapat memberikan penanggulangan sesuai dengan 

jenis kesulitan belajarnya. 

b. Bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam  

mengajar   sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan belajar IPA. 

2. Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah mengenai jenis-jenis kesulitan 

belajar IPA sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketuntasan hasil belajar IPA dan mampu memberikan penanggulangan atau 

solusi bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pelajaran tersebut. 

3. Peneliti  

Memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang jenis-jenis 

kesulitan belajar dan cara mengatasi kesulitan belajar IPA. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hakikat Belajar dan Pembelajaran IPA 

1. Pengertian Belajar 

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah 

terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas 

sendiri maupun kelompok. Disadari atau tidak, sesungguhnya sebagian besar 

aktivitas manusia merupakan kegiatan belajar. Belajar mungkin saja terjadi 

tanpa pembelajaran, namun pengaruh aktivitas pembelajaran dalam belajar 

hasilnya lebih sering menguntungkan dan lebih mudah diamati. 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam 

diri peserta didik  dengan adanya perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya. 

Bertolak dari perubahan yang ditimbulkan oleh perbuatan belajar, 

kemudian para ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan rumusan yang 

berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Tentu saja 

mereka mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Di bawah ini dijelaskan beberapa pengertian belajar menurut para 

ahli: 

a. James O. Whittaker, merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah 

laku   ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.15 

b. Slameto juga merumuskan pengertian tentang belajar. Menurutnya belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

                                                
15Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 13. 
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suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.16 

c. Howars L. Kingskey mengatakan bahwa learning is the process by which 

behavior (in the brooder sense) is originated or chaged through practice or 

training. Belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan.17 

d. Cronbach dalam bukunya yang berjudul Educational Psychology 

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

experience (belajar ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai hasil 

pengalaman). Definisi ini menekankan pada perubahan perilaku sebagai 

hasil pengalaman). Definisi ini juga menekankan pada perubahan, akan 

tetapi perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku.18 

e. Menurut Wittig dalam bukunya Psychology of Learning  yang dikutip oleh 

Muhibbin Syah, mendefinisikan belajar ialah perubahan yang relatif 

menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku 

organisme sebagai hasil pengalaman.19 

Dari sejumlah definisi tentang belajar, maka dapat disimpulkan 

beberapa ciri umum kegiatan belajar sebagai berikut: pertama, belajar 

menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja. Kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan 

lingkungannya. Ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

                                                
16Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2013),  h. 20. 

17Baharuddin, pendidikan & psikologi perkembangan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2016), h. 163. 

18Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),  
h. 48. 

19Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2014), h. 87. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar.20 Faktor internal akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologi, faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. Seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan 

ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar istirahat, tidur, makan, 

olahraga, rekreasi dan ibadah. 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar, peserta didik  yang cacat belajarnya terganggu. Jika 

hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

                                                
20Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2003), h. 54. 
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diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya. 

2) Faktor Psikologi 

a) Faktor Intelegensi 

 Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam 

situasi yang sama, peserta didik  yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil dari pada mempunyai intelegensi yang rendah. 

b) Faktor Perhatian 

Perhatian  menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, 

jiwa itu pun semata-mata tertuju pada suatu obyek (benda) atau sekumpulan 

objek.21 Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta didik  

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian peserta didik , maka timbullah kebosanan, 

sehingga ia tidak suka lagi belajar. Agar peserta didik  dapat belajar dengan 

baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara 

mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

c) Faktor Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa tenang. Minat selalu 

                                                
21Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, h. 56. 
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diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik , peserta didik  tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan 

untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan 

pelajaran yang menarik minat peserta didik , lebih mudah dipelajari dan 

disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar. 

d) Faktor Motivasi 

Menurut Oemar Hamalik motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam  pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.22 perubahan energi dalam diri seseorang 

itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang 

mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai 

motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia 

lakukan untuk mencapainya. 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, motivasi dikatakan 

intrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi belajar dan bertemu dengan 

kebutuhan dan tujuan peserta didik  untuk menguasai nilai-nilai yang 

terkandung di dalam pelajaran itu. Peserta didik  termotivasi untuk belajar 

semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan 

pelajaran, bukan karena keinginan lain seperti ingin mendapat pujian, nilai 

yang tinggi, atau hadiah dan sebagainya. 

                                                
22Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 148. 
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Motivasi ekstrinsik adalah  motif-motif yang aktif  dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik 

bila peserta didik  menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor 

situasi belajar. Peserta didik  belajar karena hendak mencapai tujuan yang 

terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka 

tinggi, diploma, gelar, kehormatan dan sebagainya. 

 Motivasi ekstrinsik diperlukan agar peserta didik  mau belajar. 

Berbagai macam cara yang bisa dilakukan agar peserta didik  termotivasi 

untuk belajar. Guru yang berhasil mengajar adalah guru yang pandai 

membangkitkan minat dan motivasi peserta didik  dalam belajar. Motivasi 

ekstrinsik sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik 

perhatian peserta didik  atau  karena sikap tertentu pada guru atau orang tua. 

Baik motivasi ekstrinsik yang positif maupun motivasi ekstrinsik yang 

negatif, sama-sama mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik . Diakui, 

angka, ijazah, pujian, hadiah dan sebagainya berpengaruh positif dengan 

merangsang peserta didik  untuk giat belajar. Sedangkan ejekan, celaan, 

hukuman yang menghina, sindiran keras dan sebagainya berpengaruh 

negatif dengan  renggangnya hubungan guru dengan peserta didik . 

Menurut Crow & Crow dalam bukunya Educational Psychology yang 

diterjemahkan oleh Kasijan bahwa anak-anak pada masa permulaan sekolah 

dapat distimulus untuk memperkuat pekerjaan-pekerjaan yang baik melalui 

pujian-pujian dari guru, menampilkan sebagai juara atau dengan 

memberikan hadiah-hadiah yang bersifat kebetulan.23 

Motivasi untuk anak-anak belum cukup memberikan kekuatan dalam 

menguasai bahan-bahan pelajaran, seperti dalam menerima perhatian-

                                                
23Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 201. 



17 
 

 

perhatian yang tertentu. Anak makin tumbuh menjadi dewasa, motivasi-

motivasi yang ada padanya makin berpengaruh di dalam belajarnya. Hadiah-

hadiah yang sifatnya diberikan secara kebetulan tetap memainkan peranan 

bahkan hal itu akan tetap mereka perbuat sampai mencapai tingkat dewasa. 

e) Faktor Bakat 

Bakat atau  aptitude  menurut  Hilgard adalah: “the copacity to learn”. 

Dengan perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar.24 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih 

cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang 

kurang atau tidak berbakat di bidang ini. Bakat sangat mempengaruhi 

belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari peserta didik  sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan 

pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam pelajaran  itu. Penting bagi guru 

untuk mengetahui bakat peserta didik  dan menempatkan peserta didik  

belajar di sekolah yang sesuai dengan bakatnya. 

f) Faktor Kematangan  

Kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu atau organ-

organnya sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya.25 Dalam proses 

belajar, kematangan atau persiapan ini sangat menentukan. Oleh karena itu, 

setiap usaha belajar akan lebih berhasil bila dilakukan bersamaan dengan 

tingkat kematangan individu. Kematangan ini erat sekali hubungannya 

dengan masalah minat dan kebutuhan anak. Kita tidak bisa mengajarkan ilmu 

filsafat kepada anak-anak yang baru duduk dibangku SLTP. Semua  itu 

                                                
24Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 57. 

25Alex Sobur,  Psikologi Umum  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 247. 
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disebabkan pertumbuhan mentalnya belum matang untuk menerima 

pelajaran itu. Mengajarkan sesuatu baru bisa berhasil apabila taraf 

pertumbuhan pribadi telah memungkinkannya potensi-potensi jasmani 

maupun rohaninya telah matang untuk dia. 

3) Faktor Kelelahan 

a) Kelelahan Jasmaniah 

Kelelahan jasmaniah terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmaniah 

terjadi karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, 

sehingga darah tidak lancar pada bagian-bagian tertentu. 

b) Kelelahan Rohani 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan atau 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing 

sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk 

bekerja. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah 

yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu 

sama/konstan tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa 

dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya. Dari uraian tersebut 

dapat dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi belajar. Agar sisa dapat 

belajar dengan baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan 

dalam belajarnya. Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari 

kelelahan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 
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eksternal yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan menjadi 

tiga faktor yaitu:26 

1) Faktor Keluarga 

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Hal ini dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dengan pernyataannya 

bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara dan dunia. Melihat pernyataan tersebut dapat 

dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. 

Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap 

belajarnya.27 

Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan 

anaknya, misalnya merek acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-

kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak 

menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah 

anak belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar 

anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat 

menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri 

sebetulnya pandai, tetapi karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya 

kesukaran-kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam 

belajarnya dan akhirnya anak malas belajar. Hasil yang didapatkan, nilai atau 

                                                
26Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 60. 

27Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 60. 
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hasil belajarnya ini tidak memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. 

Hal ini dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu 

sibuk mengurus pekerjaan mereka atau kedua orang tua memang tidak 

mencintai anaknya. 

b) Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan 

anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud 

relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan 

perhatian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, ataukah 

sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya. Begitu juga jika relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain tidak baik, akan 

menimbulkan problem yang sejenis. Demi kelancaran belajar serta 

keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak 

tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh dengan 

perhatian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu 

hukuman-hukuman untuk menyukseskan belajar anak sendiri. 

c) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas 

belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. 

Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai uang 

cukup. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak 

kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar 
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anak juga terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan 

sehingga anak merasa minder dengan teman yang lainnya, hal ini pasti akan 

mengganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja mencari 

nafkah sebagai pembantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum 

saatnya untuk bekerja, hal yang begitu juga akan mengganggu belajar anak. 

Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang 

serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, 

justru  keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat 

dan akhirnya sukses besar. Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua 

sering mempunyai kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya 

bersenang-senang dengan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat 

memusatkan perhatiannya kepada belajar. Hal tersebut juga dapat 

mengganggu belajar anak. 

2) Faktor Sekolah 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar. Mengajar itu sendiri menurut Ign. S. Ulih Bukit Karo Karo 

adalah penyajian bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar orang 

itu menerima, menguasai dan mengembangkannya. Di dalam lembaga 

pendidikan, orang lain yang disebut di atas disebut peserta didik  yang dalam 

proses belajar agar dapat menerima, menguasai dan lebih-lebih 

mengembangkan bahan pelajaran itu, maka cara-cara mengajar serta cara-

cara belajar haruslah setepat-tepatnya dan seefisien serta seefektif mungkin. 

Demikian, metode mengajar itu mempengaruhi belajar. Metode mengajar 
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guru yang kurang baik dapat mempengaruhi belajar peserta didik  yang tidak 

baik pula.28 

b) Kurikulum  

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada  

peserta didik . Kegiatan  itu sebagian besar adalah  menyajikan bahan 

pelajaran agar peserta didik  menerima, menguasai dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar 

peserta didik . Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap 

belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, 

di atas kemampuan peserta didik , tidak sesuai dengan bakat, minat dan 

perhatian peserta didik . 

c) Relasi Guru dengan Peserta didik  

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta didik . 

Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu 

sendiri. Jadi cara belajar peserta didik  juga dipengaruhi oleh relasinya 

dengan gurunya. Di dalam relasi (guru dengan peserta didik ) yang baik, 

peserta didik  akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran 

yang diberikannya sehingga peserta didik  berusaha mempelajari sebaik-

baiknya. Hal tersebut juga sebaliknya, jika peserta didik  membenci gurunya. 

Ia segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya, akibatnya 

pelajarannya tidak maju. Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik  

secara akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga 

peserta didik  merasa jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif 

dalam belajar. 

                                                
28Slameto, Belajar dan Fakto-Faktor yang Mempengaruhinya, h. 65. 
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d) Relasi Peserta didik  dengan Peserta didik  

Guru yang kurang mendekati peserta didik  yang kurang bijaksana, 

tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing 

secara tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing 

peserta didik  tidak kompak. Peserta didik  yang mempunyai sifat-sifat atau 

tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa 

rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan 

dari kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya dan akan mengganggu 

belajarnya. Lebih-lebih lagi ia menjadi malas untuk masuk sekolah dengan 

alasan-alasan yang tidak-tidak karena di sekolah mengalami perlakuan yang 

kurang menyenangkan dari teman-temannya. Jika hal ini terjadi, segeralah 

peserta didik  diberi pelayanan bimbingan dan penyuluhan agar ia dapat 

diterima kembali ke dalam kelompoknya. Menciptakan relasi yang baik antar 

peserta didik  adalah perlu, agar dapat memberikan pengaruh yang positif 

terhadap belajar peserta didik .29 

3) Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan peserta didik  dengan masyarakat 

Kegiatan peserta didik  dalam masyarakat dapat menguntungkan 

terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika peserta didik  ambil bagian 

dalam kegiatan masyarakat terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-

kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-

lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. Perlulah kiranya 

membatasi kegiatan peserta didik  dalam masyarakat supaya jangan sampai 

mengganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan mendukung belajar. 

                                                
29Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 65. 
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Kegiatan itu misalnya kursus bahasa Inggris, PKK Remaja. Kelompok diskusi 

dan lain-lain.30 

b) Teman bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul peserta didik  lebih cepat 

masuk dalam jiwanya dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik 

akan berpengaruh  baik terhadap diri peserta didik , begitu juga sebaliknya, 

teman bergaul yang jelek  pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga. 

Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka begadang, pecandu rokok, 

minum-minuman keras dan lain-lain. Pastilah akan membawa peserta didik  

ke ambang bahaya dan pastilah belajarnya jadi berantakan. Agar peserta 

didik  dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar peserta 

didik  memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang 

baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana 

(jangan terlalu ketat tetapi jangan juga lengah). 

B. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah “pengetahuan yang sistematis 

dan tersusun secara teratur, berlaku secara umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”. Menunjuk pada definisi 

Carin dan Sund tersebut maka IPA memiliki empat unsur utama, yaitu: SD/MI 

keempat unsur itu diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik  dapat 

mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan rasa ingin 

tahunya untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan 

masalah yang menerapkan langkah-langkah metode ilmiah.31 

                                                
30Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, h. 70. 

31Asih Widi Wisudawati & Eka Sulistyowati, Metode Pembelajaran IPA (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2017), h. 26. 
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Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar 

dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebuh 

dominan pada peserta didik , sementara mengajar secara instruksional 

dilakukan oleh guru. jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata 

belajar dan mengajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah ringkasan dari 

kata belajar dan mengajar, proses belajar dan mengajar, atau kegiatan belajar 

mengajar. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.32 

Jadi, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik  dengan 

guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan.33 Tugas utama guru IPA 

adalah melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran IPA harus 

memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. 

IPA sebagai integrative science atau IPA terpadu telah diberikan di SD/MI 

sebagai mata pelajaran IPA terpadu. 

1. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik  memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

                                                
32Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2013), h. 19. 

33Asih Widi Wisudawati & Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, h. 26. 
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a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang    

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sifat positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan-

nya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.34 

Tujuan pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada penguasaan 

konsep, tidak hanya memahami tetapi juga mengaplikasikan di kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI harus dirancang 

sedemikian rupa dengan melibatkan peserta didik  pula yaitu dengan 

melakukan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap konsep-

konsep saja. 

2. Ruang Lingkup IPA  Di Sekolah Dasar/MI 

Ruang lingkup bahan  kajian IPA untuk di SD/MI meliputi aspek-aspek 

berikut: 

                                                
34Depdiknas Ditjen manajemen Dikdasmen ditjen pembinaan TK dan SD, 2007: 13-

14. 
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a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, 

dan interaksinya. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi: cair, padat dan gas. 

c. Energi dan perubahan meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, 

dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya.35 

C. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar merupakan terjemah dari istilah bahasa Inggris 

learning disability. Terjemah tersebut sesungguhnya kurang tepat karena 

learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan; sehingga 

terjemah yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar.36  

Secara umum kesulitan belajar bidang studi IPA dapat dikatakan 

sebagai suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar IPA sesuai 

dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik . 

Secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kelompok, yaitu: 

a. Kesulitan yang bersifat perkembangan (developmental learning 

disabilities). Kesulitan belajar ini mencakup gangguan motorik dan 

persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi dan kesulitan belajar 

                                                
35Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), Nomor 22 Tahun 2006 

Tentang Standar Isi (SI). 

36Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), h. 6. 
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yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat, yaitu 

keterampilan yang harus dikuasai lebih dahulu agar dapat menguasai 

bentuk keterampilan berikutnya. Kesulitan belajar yang bersifat 

perkembangan  biasanya sukar diketahui karena tidak ada pengukuran-

pengukuran  yang sistematik seperti halnya dalam bidang akademik. 

b. Kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan 

belajar akademik menunjukkan pada adanya kegagalan-kegagalan 

pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang 

diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan 

keterampilan dalam membaca, menulis atau matematika. Kesulitan ini 

dapat diketahui ketika peserta didik  gagal menampilkan salah satu atau 

beberapa kemampuan akademik.37 

Salah satu  kemampuan dasar yang umumnya dipandang paling 

penting dalam kegiatan belajar adalah kemampuan untuk memusatkan 

perhatian atau yang sering disebut perhatian selektif. Perhatian selektif 

adalah kemampuan untuk memilih salah satu di antara sejumlah rangsangan 

seperti rangsangan auditif, taktil, visual, dan kinestetik yang mengenai 

manusia setiap saat. Seperti yang dijelaskan oleh Ross, perhatian selektif 

(selective attention) membantu manusia membatasi jumlah rangsangan yang 

perlu diproses pada suatu waktu tertentu. Jika seorang anak memperhatikan 

dan bereaksi terhadap banyak rangsangan, maka anak semacam itu 

dipandang sebagai anak yang terganggu perhatiannya (distractible). 

Menurut Berry & Kirk kesulitan yang didapat peserta didik  pada 

bidang akademik antara lain membaca, menulis dalam menyampaikan ide, 

mengeja suatu tulisan yang bersifat cerita, melakukan komunikasi melalui 

                                                
37Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, h. 11. 
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tulisan atau surat-menyurat dan matematika. Terutama pemahaman 

terhadap konsep-konsep dan cara melakukan perhitungan angka-angka.38 

2. Gejala-gejala Kesulitan Belajar 

Peserta didik  yang mengalami kesulitan belajar akan menimbulkan 

gejala kesulitan belajar yang bermacam-macam, beberapa gejala tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai 

oleh kelompok kelas. 

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

berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. 

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

kawan-kawannya dalam semua hal, misalnya dalam mengerjakan soal-

soal, dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

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

pura, dusta, dan lain-lain. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Misalnya mudah tersinggung, 

murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih.39 

3. Penyebab Kesulitan Belajar Peserta didik  

Fenomena kesulitan belajar seorang peserta didik  biasanya tampak 

jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun 

kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku 

(misbehavior) peserta didik  seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam  

                                                
38Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan 

Inklusi (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 25. 

39Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 
h. 94. 
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kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering 

minggat dari sekolah. 

Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya yang berjudul psikologi 

belajar, menjelaskan bahwa secara garis besar faktor-faktor penyebab 

timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu: 

a. Faktor Internal Peserta didik  

Faktor internal peserta didik , yakni hal-hal atau keadaan-keadaan 

yang muncul dari dalam diri peserta didik  sendiri. Faktor intern peserta 

didik  meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik peserta didik , 

yaitu: 

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/inteligensi peserta didik ; 

2) Yang bersifat efektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap 

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

terganggunya alat-alat indra penglihat dan pendengar (mata dan 

telinga). 

b. Faktor Eksternal Peserta didik  

Faktor eksternal peserta didik , yakni hal-hal atau keadaan-keadaan 

yang datang dari luar diri peserta didik . Faktor ekstern peserta didik  

meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung 

aktivitas belajar peserta didik . Faktor lingkungan ini meliputi: 

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidakharmonisan hubungan antara 

ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 
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2) lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya wilayah perkam-

pungan kumuh (slum area), teman-teman sepermainan (peer group) 

yang nakal. 

3) lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah yang 

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

berkualitas rendah.40 

4. Cara Mengetahui Kesulitan Belajar 

a. Identifikasi Kasus 

Identifikasi kasus dapat ditempuh dengan berbagai macam cara 

(metode). “observasi adalah suatu cara memperoleh data dengan langsung 

mengamati terhadap objek”.41 Sambil melakukan observasi, dilakukan 

pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri peserta didik , 

kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Salah satu karakteristik anak berkesulitan belajar adalah prestasi belajar 

yang jauh di bawah kapasitas intelegensinya, hal ini ditandai dengan melihat 

hasil belajar yang dicapai peserta didik  melalui angka-angka rapor pada 

setiap semester. Mereka yang menunjukkan angka kurang (biasanya nilai 5 

ke bawah) dapat dikelompokkan sebagai anak berkesulitan belajar. Dari 

segala yang tampak itu guru dapat menginterpretasikan atau memprediksi 

bahwa anak kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Kemudian diurutkan 

siapa yang lebih memerlukan bantuan atau bimbingan terlebih dahulu. 

 

 

                                                
40Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 170. 

41Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 247. 
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b. Menetapkan Sifat dan Jenis Kesulitan 

Langkah kedua ialah mencari pelajaran apa saja yang dihadapi oleh 

peserta didik  dalam kesulitan belajar. Hal ini dapat dilihat dalam pelajaran-

pelajaran apa saja yang menunjukkan nilai kurang atau sangat kurang. Cara 

peserta didik  mempelajari suatu bidang studi sering dapat memberikan 

informasi tentang sumber penyebab yang orisinal dari suatu kesulitan. 

Kesulitan dalam membedakan huruf “b” dan “d”, kesulitan dalam menghafal, 

pemahaman arti, pengertian dasar, cara pengungkapan atau pengucapan, 

membaca, menulis. Kemudian dijabarkan gejala-gejala yang tampak tersebut 

dalam mengkaji pelajaran, pekerjaan rumah dan sikap yang ditunjukkan. 

c. Mengetahui Sifat dan Jenis Kesulitan 

Berdasarkan gejala yang tampak pada kasus, lalu dicari latar belakang 

baik yang terdapat dalam diri (internal) maupun (eksternal) yang meliputi: 

tingkah lakunya, riwayat belajarnya, kemampuan dasar dan bakat, minat dan 

sikap, masalah pribadi yang dihadapi, memiliki kegiatan di luar sekolah, dan 

lingkungan masyarakat sebagai pendorong dan pendukung suatu 

keberhasilan dalam belajar, hal tersebut dapat menggunakan berbagai teknik 

seperti observasi, wawancara, studi dokumentasi dan analisa pekerjaan guru. 

d. Menetapkan Usaha Bantuan 

Dengan adanya berbagai gejala kesulitan yang tampak dan latar 

belakang kesulitan yang telah ditetapkan dan diketahui maka selanjutnya 

dilakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memberikan 

dan bimbingan dalam kesulitan yang dihadapi sesuai dengan problem atau 

masalahnya. 
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D. Kesulitan Belajar IPA 

Ketidakberhasilan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

ketuntasan bahan ajar tidak dapat dikembalikan pada satu faktor, tetapi pada 

beberapa faktor yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Faktor 

tersebut adalah peserta didik yang belajar, jenis kesulitan yang dialami murid 

dan kegiatan yang dialami dalam proses. Dalam proses diagnosis kesulitan 

belajar, hal yang  paling penting adalah menemukan letak kesulitan dan jenis 

kesulitan belajar,  sehingga pengajaran perbaikan (learning corrective) yang 

dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kesulitan belajar IPA mencakup dua aspek, yaitu kesulitan peserta 

didik dalam mempelajari proses-proses IPA dan kesulitan peserta didik 

dalam mempelajari produk IPA berupa konsep, prinsip, dan generalisasi. 

Kesulitan dalam mempelajari proses-proses IPA, meliputi kesulitan-

kesulitan dalam: 1) melakukan observasi, 2) melakukan klasifikasi, 3) 

menggunakan dan memanipulasi angka-angka, 4) berkomunikasi, 5) 

melakukan prediksi, 6) menarik kesimpulan, 7) mengontrol variabel, 

8)menginterpretasikan data, 9) merumuskan hipotesis, dalam IPA termasuk 

yang berkaitan dengan struktur sel, sistem tubuh, genetika dan evolusi. 

Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi peserta didik MI dalam 

mempelajari IPA, antara lain kesulitan dalam memahami konsep-konsep 

Biologi, kesulitan dalam membaca kalimat dan istilah asing serta kesulitan 

dalam menggunakan alat praktikum . Hal ini juga dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. 

Dalam beberapa penelitian tentang pembelajaran IPA Biologi 

ditemukan banyak fakta mengenai kesulitan belajar IPA Biologi. Pada 

penelitian dinyatakan bahwa konsep sistem peredaran darah manusia 
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termasuk salah satu konsep yang diajarkan pada peserta didik kelas V MI, 

dan materi ini membutuhkan taraf berpikir secara abstrak sebab konsep 

tersebut berhubungan dengan proses-proses di dalam tubuh yang tidak 

dapat diamati secara langsung, menunjukkan bahwa peserta didik memiliki 

masalah dalam memahami topik-topik biologi seperti internal organ, sistem 

organ dan proses dari tubuh mereka sendiri. Konsep disebut juga pengertian, 

yaitu merupakan serangkaian perangsang dengan sifat-sifat yang sama, 

contoh konsep pada materi jantung dan darah. Konsep dapat berarti istilah 

yang sudah dimaknai secara khusus. memberikan arti konsep sebagai 

penjelasan tentang ciri-ciri khusus dari sekelompok benda, gejala atau 

kejadian yang membedakannya dengan benda, gejala atau kejadian lain. 

Belajar konsep pada materi-materi IPA umumnya membutuhkan taraf 

berpikir yang tinggi, karena berhubungan dengan materi dan proses yang 

abstrak yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Hal ini menyebabkan 

peserta didik mengalami kesulitan belajar IPA terutama pada materi tentang 

berbagai sistem dalam kehidupan manusia dan tumbuhan. Ruang lingkup IPA 

adalah mempelajari makhluk hidup. Obyek studi yang demikian besar 

jumlah dan keanekaragamannya ini disederhanakan, dikelompok-

kelompokkan menjadi kelas-kelas atau golongan tertentu. Taksonomi 

merupakan pengenalan (identifikasi) yang mencakup pemberian nama dan 

penggolongan atau klasifikasi. Dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal tata 

nama ilmiah yaitu sistem binomial nomenclature. Dalam KBBI, nama berarti 

kata untuk menyebut/memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan 

sebagainya),sedangkan ilmiah mempunyai arti bersifat ilmu, memenuhi 

syarat/kaidah ilmu pengetahuan. Jadi nama ilmiah di sini dapat diartikan 

sebagai kata sebutan untuk organisme, organ, jaringan atau sel dalam ilmu 
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IPA dengan memenuhi kaidah tertentu (misalnya sistem Binomial 

nomenclature untuk mengklasifikasikan makhluk hidup), contoh nama 

ilmiah: pulmo, Penicillium notatum, medulla oblongata. Penggunaan tata 

nama ilmiah ini sering menyulitkan peserta didik  dalam mempelajari IPA.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dillah Widatti Mahendra 

menyebutkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam materi 

klasifikasi makhluk hidup karena banyaknya nama-nama ilmiah yang sulit 

dihafal sehingga peserta didik kesulitan memahami konsep secara utuh. Di 

samping itu juga kesulitan mengingat ciri atau karakteristik dari tiap-tiap 

makhluk hidup. Pada penelitian dinyatakan bahwa materi IPA memiliki 

banyak sekali istilah yang sulit dipahami oleh peserta didik . Selain 

menggunakan tata nama ilmiah, materi IPA juga banyak menggunakan 

istilah-istilah asing yang menyebabkan peserta tidak dapat memahami 

konsep secara utuh dalam pembelajaran IPA. Istilah adalah kata atau frasa 

yang dipakai sebagai nama atau lambang, mengungkapkan makna konsep, 

proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. Tata istilah (terminologi) adalah perangkat asas dan 

ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. 

Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu 

saja, misalnya pada bidang IPA sering ditemukan istilah fotosintesis, 

respirasi, diastol, dan sebagainya. Kesulitan dalam perhitungan juga dialami 

oleh peserta didik, terutama pada materi pewarisan sifat.42 

Dalam penelitian dinyatakan bahwa peserta didik kelas V Madrasah 

Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia Kab. Gowa menganggap 

                                                
42Mardi, “Diagnosis Kesulitan Belajar IPA dan Upaya Mengatasinya di madrasah 

Ibtidaiyah (Mi) AL-Fathanah Makassar” Skripsi ( makassar Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin Makassar 2015) h. 17. 
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materi organ gerak hewan dan manusia adalah materi yang sulit dan 

membosankan karena banyak materi hafalan dan istilah asing. Berdasarkan 

beberapa uraian di atas, dapat dikategorikan jenis-jenis kesulitan belajar IPA 

peserta didik kelas V MI antara lain: 

1. Kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA, terutama pada materi-

materi yang bersifat abstrak, 

2. Kesulitan dalam memahami istilah-istilah asing, 

3. Kesulitan dalam penamaan ilmiah, 

4. Kesulitan dalam materi yang berkaitan dengan organ gerak hewan dan 

manusia, sehingga dalam pembelajaran IPA di Madrasah Tahfidz Al-

Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia Kab. Gowa. terutama pada 

peserta didik kelas V perlu diidentifikasi jenis-jenis kesulitan belajar 

yang menyebabkan hasil belajar yang masih rendah yaitu di bawah 

KKM IPA. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu 

keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya mengenai kasus-kasus 

tertentu atau suatu populasi yang cukup luas.43 

Adapun format deskriptif yang dilakukan dalam penelitian bentuk 

studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif  yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh 

pemahaman dan pengertian yang mendalam dari individu, kelompok, dan 

situasi.44 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia, Kab. Gowa. Adapun alasan penetapan lokasi 

penelitian ini dikarenakan belum pernah ada penelitian yang bersinggungan 

dengan judul yang diangkat oleh peneliti, dan merupakan satu-satunya 

Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah peminat yang cukup banyak. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

yakni, Pendekatan Fenomenologi, Fenomenologi adalah fenomena-fenomena 

                                                
43Sudaryono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2016), h. 6. 

44Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 20. 
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yang terjadi atau realitas yang ada di lapangan, yang berkenaan atau 

berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA 

kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 

Kabupaten Gowa. 

Berkaitan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini dikemuka-

kan beberapa pandangan antara lain yakni, Moleong yang mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak memakai 

perhitungan atau angka dan menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk data naratif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. 

Kaitannya menggunakan pendekatan fenomenologi pada penelitian ini, yakni 

pendekatan fenomenologi dipakai untuk menerangkan fakta-fakta, gejala dan 

peristiwa secara objektif yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta 

didik pada mata pelajaran IPA kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia Kabupaten Gowa. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Arikunto 

mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga tingkatan huruf P dalam bahasa 

Inggris, meliputi: 

p = person, sumber data berupa orang 

p = place, sumber data berupa tempat 

p = paper, sumber data berupa simbol 

Sumber data dalam penelitian ini termasuk dalam kategori person, 

yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 
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wawancara.45 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Peserta didik  kelas V (lima) Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia,  Kab. Gowa. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan antara 

aspek dalam fenomena tersebut. Melalui pengamatan dapat mencatat 

perilaku dan kejadian yang sebenarnya. Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap segala yang terdampak pada subyek 

penelitian. Oleh karena itu untuk memahami objek penelitian lebih jauh 

maka mengadakan pengumpulan data melalui observasi. 

2. Tes Diagnosis 

Instrumen ini digunakan untuk mendiagnosis faktor-faktor intelektual 

yang menyebabkan hasil belajar peserta didik mengalami kesulitan belajar 

dan menyebabkan hasil belajar peserta didik tidak mencapai KKM, yakni 

dengan cara mengidentifikasi kesalahan umum peserta didik dalam 

pembelajaran IPA. Hasil diagnosis ini digunakan untuk mengelompokkan 

peserta didik berdasarkan jenis kesulitan yang dialaminya. Untuk keperluan 

diagnosis, maka intrumen yang digunakan adalah tes dengan bentuk uraian. 

3. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

                                                
45Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), h. 172. 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam  dan jumlah respondennya sedikit atau 

kecil.46 Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa 

wawancara merupakan tanya jawab langsung yang dilakukan peneliti dengan 

informan guna memperoleh informasi. 

4. Dokumentasi  

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumen.47 Untuk mendokumentasikan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan kamera smart phone untuk memotret kegiatan wawancara dan 

menggunakan untuk merekam pembicaraan saat proses wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini instrumen penelitiannya adalah peneliti 

itu sendiri yang berperan sebagai instrumen, seperti yang dikatakan oleh 

Nasution peneliti adalah key instrument atau alat peneliti utama.48 Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai 

                                                
46Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & 

D (Cet 22; Bandung: Alfabeta 2015), h. 194. 

47Wiratna Sanjarweni, Metode Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 
2014), h. 33. 

48Andi Prastowo,  Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 23. 
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tujuan tertentu.49 Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah 

nonpartisipan atau observer sebagai partisipan tidak berperan, serta ikut 

ambil bagian kehidupan observer. 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi objektif peserta 

didik  dan guru kelas V (lima) saat proses pembelajaran IPA materi sifat-sifat 

cahaya dengan menggunakan pedoman observasi dan mencatat hal-hal 

penting yang terkait dengan penelitian. 

2. Butir-butir Tes Diagnosis 

 Butir-butir tes diagnosis ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang kesulitan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran IPA. butir-

butir tes diagnosis yang digunakan berupa uraian. 

3. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.50 

Pada penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur, 

jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-

idenya.51 

                                                
49Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 

153. 

50Abdulrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105. 

51Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D (Bandung: Alfabeta, 
2014), h. 233. 
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Wawancara ini dilakukan terhadap guru kelas V dan peserta didik  

kelas V sebagai subjek penelitian, peneliti berharap agar data yang terkumpul 

lebih valid. 

4. Pedoman Dokumentasi 

Metode dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis.52 Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya cacatan harian, sejarah kehidupan (life histories), kriteria, biografi 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.53 

Dokumen yang dikumpulkan adalah jenis dokumen gambar yaitu 

berupa foto proses kegiatan belajar mengajar pembelajaran IPA, selain 

dokumen gambar juga dokumen tulisan yaitu berupa hasil ter diagnostik 

yang diberikan kepada peserta didik  tentang pembelajaran IPA yang telah 

diajarkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan 

dan mengintrepretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan 

memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang 

diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. 

                                                
52Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2010), h. 103. 

53Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,  h. 240. 
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a. Data reduksi (reduksi data) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisi yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, 

mengorganisai data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap reduksi data dalam penelitian 

ini meliputi: 

a) Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik dengan cara penskoran yang 

akan digunakan untuk menentukan subjek penelitian 

b) Melakukan wawancara dengan beberapa subjek penelitian dan hasil 

wawancara tersebut disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik 

dan rapi. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

b. Data display (penyajian data) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dalam tahap 

ini data yang berupa hasil pekerjaan peserta didik dususun menurut urutan 

objek penelitian.Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kumpulan 

data atau informasi yang terorganisasi dan terkategori yang memungkinkan 
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suatu penarikan kesimpulan atau tindakan. Tahap penyajian data dalam 

penelitian ini meliputi: 

a) Menyajikan hasil pekerjaan peserta didik yang telah terpilih sebagai 

subjek penelitian. 

b) Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam pada Hand Phone. 

Dari hasil penyajian data yang berupa pekerjaan peserta didik dan 

hasil wawancara dilakukan analisis, kemudian disimpulkan yang berupa data 

temuan sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, 

tersusun pada pola hubungan, sehingga akan semakin muda dipahami. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antara kategori, dan sejenisnya. 

b. Conclusion drawing/verification 

Verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 

Dengan cara membandingkan hasil pekerjaan peserta didik dan hasil 

wawancara maka dapat ditarik kesimpulan letak dan penyebab kesalahan.54 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Salah satu cara yang digunakan untuk menjamin keabsahan data yaitu 

teknik uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

                                                
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, h.329. 
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dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.55 Namun 

dalam penelitian ini yang digunakan hanya uji kredibiltas data yakni dengan 

menggunakan triangulasi metode (teknik) yaitu bpemberian tes dan 

wawancara . teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh subjek penelitian 

yang abash/valid, memperjelas dan memperdalam informasi yang diperoleh 

dari subjek penelitian terkait dengan pemahamannya terhadap mata 

pelajaran IPA. 

 

 

                                                
55Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & 

D (Bandung: Alfabeta), h. 396. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Realitas Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPA Peserta Didik di 

Kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa 

a. Deskripsi Hasil Tes 

Berdasarkan hasil tes dari 20 peserta didik dalam menyelesaikan soal 

organ gerak hewan dan manusia ditemukan beberapa kesulitan yang dialami 

peserta didik. Kesulitan tersebut dapat diketahui dari kesalahan yang 

dilakukan peserta didik pada saat menyelesaikan soal yang terdiri dari 10 

butir soal. 

b. Analisis Kesulitan yang Dialami Peserta Didik dalam Menyelesaikan 

Soal IPA Materi Organ Gerak Hewan dan Manusia 

Berikut ini akan disajikan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik dengan menganalisis hasil tes dari peserta didik. Dari hasil tersebut 

akan dilihat letak kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dalam 

penelitian ini diambil 10 peserta didik yang dianalisis jawabannya, dan 

mewakili kesulitan belajar dari peserta didik yang lain dan menarik untuk 

diteliti. 

1) Soal Nomor 1 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 5 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 1, sebanyak 5 subjek 

penelitian yang mengalami kesulitan belajar dengan persentase 25% yang 

menunjukkan terjadi kesalahan pemahaman konsep. 
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Gambar 4.1. Jawaban S-01 Soal Nomor 1 

Dari gambar 1 terlihat bahwa peserta didik S-01 dalam menyelesaikan 

soal nomor satu mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep, peserta 

didik tidak mampu membedakan antara satu konsep dengan konsep yang 

lain dan mengalami kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling 

benar di antara pilihan alasan yang salah. 

2) Soal Nomor 2 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 5 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 2, terdapat 5 subjek penelitian 

yang mengalami kesulitan belajar mata pelajaran IPA dengan presentasi 

25%.   

       
Gambar 4.2. Jawaban S-03 Soal Nomor 2 

Dari gambar 2 terlihat bahwa peserta didik  S-03 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 2 mengalami kesulitan belajar dalam 
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memahami konsep organ gerak hewan dan manusia. Hal ini tampak pada 

jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan 

alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang salah. 

3) Soal Nomor 3 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 11 subjek penelitian 

yang mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 3, 11 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 55% yang menunjukkan 

terjadi kesalahan pada tingkat pemahaman konsep peserta didik dan 

kurangnya ketelitian dalam memahami maksud soal. 

 
Gambar 4.3. Jawaban S-06  Soal Nomor 3 

Dari gambar 3 terlihat bahwa S-08 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 3 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah, dan juga disebabkan 

karena peserta didik  kurang memahami soal yang diberikan. 

4) Soal Nomor 4 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 6 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 4, 6 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 30% di mana terjadi 
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kesalahan pada tingkat pemahaman konsep dan pemahaman fakta atau bisa 

disebut peserta didik  sama sekali tidak memahami maksud dari soal. 

 
Gambar 4.4. Jawaban S-08 Soal Nomor 4 

Dari gambar 4 terlihat bahwa S-08 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 4 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah dan juga kesulitan dalam 

memilih pilihan alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang paling 

salah atau peserta didik tidak memahami soal yang diberikan. 

5) Soal Nomor 5 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 8 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 5, 8 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 40% di mana terjadi 

kesalahan pada tingkat pemahaman konsep dan pemahaman fakta atau bisa 

disebut peserta didik  sama sekali tidak memahami maksud dari soal. 
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Gambar 4.5. Jawaban S-09  Soal Nomor 5 

Dari gambar 5 terlihat bahwa S-09 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 5 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah dan juga kesulitan dalam 

memilih pilihan alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang paling 

benar, peserta didik  tidak memahami sama sekali soal yang diberikan 

sehingga jawaban yang di isi tidak benar serta memilih untuk tidak mengisi 

pilih alasan masalah itu sangat tampak pada gambar di atas bahwa peserta 

didik  lebih memilih tidak menjawab pilihan alasan. 

6) Soal Nomor 6 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 4 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 6, 4subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 20% di mana terjadi 

kesalahan pada tingkat pemahaman fakta. 
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Gambar 4.6. Jawaban S-011  Soal Nomor 6 

Dari gambar 6 terlihat bahwa S-011 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 6 mengalami kesulitan belajar pemahaman konsep. Hal ini tampak 

pada jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang paling salah. 

7) Soal Nomor 7 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 5 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 7, 5 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 25% di mana terjadi 

kesalahan pada tingkat pemahaman fakta. 

 
Gambar 4.7. Jawaban S-015 Soal Nomor 7 
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Dari gambar 7 terlihat bahwa S-015 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 7 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada lembar  jawaban, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah serta kesulitan dalam 

memilih pilihan alasan yang paling benar, peserta didik  kurang memahami 

soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban beserta alasan tidak benar. 

8) Soal Nomor 8 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 5 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 8, 5 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 25% di mana peserta didik 

masuk dikategori tidak memahami. 

 

 
Gambar 4.8. Jawaban S-017 Soal Nomor 8 

Dari gambar 8 terlihat bahwa S-017 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 8 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada lembar  jawaban, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah serta kesulitan dalam 

memilih pilihan alasan yang paling benar, peserta didik  kurang memahami 
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soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban tidak benar dan memilih untuk 

tidak mengisi pilihan alasan.  

9) Soal Nomor 9 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 7 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 7, 7 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 35% di mana terjadi 

kesalahan pada tingkat pemahaman fakta. 

 

Gambar 4.9. Jawaban S-018  Soal Nomor 9 

Dari gambar 9  terlihat bahwa S-018 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 9 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling 

benar di antara pilihan alasan yang paling salah, peserta didik  kurang 

memahami soal yang diberikan sehingga pilihan alasan yang di isi juga tidak 

benar. Atau bisa juga dikatakan peserta didik  memahami sebagian dari soal 

tersebut tanpa kesalahan pemahaman konsep. 
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10) Soal Nomor 10 

Berdasarkan analisis soal diperoleh sebanyak 4 subjek penelitian yang 

mengalami kesulitan belajar. Pada soal nomor 10, 4 subjek penelitian 

mengalami kesulitan belajar dengan persentase 20% di mana terjadi 

kesalahan pada tingkat pemahaman fakta dan tingkat pemahaman konsep 

atau peserta didik sama sekali tidak memahami soal tersebut. 

 

Gambar 4.10. Jawaban S-020  Soal Nomor 10 

Dari gambar 10 terlihat bahwa S-020 dalam menyelesaikan jawaban 

nomor 10 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak pada lembar  jawaban, 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang 

paling benar di antara pilihan jawaban yang salah serta kesulitan dalam 

memilih pilihan alasan yang paling benar, peserta didik  kurang memahami 

soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban beserta alasan tidak diisi. Atau 

bisa juga dikatakan peserta didik kesulitan dalam hal pengetahuan yaitu 

kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA.  

c. Analisis Hasil Wawancara 

Analisis hasil wawancara ini dilakukan untuk memastikan kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik  beserta penyebabnya. Karena 
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keterbatasan yang dimiliki peneliti serta terdapat kesamaan dalam beberapa 

jawaban peserta didik maka dipilih 10 peserta didik untuk dilakukan 

wawancara dari 20 peserta didik yang mewakili masing-masing tiap tipe 

kesulitan. 

Berikut petikan wawancara 10 peserta didik yang dipilih sebagai 

subjek wawancara. Dalam wawancara ini, ada peneliti dan subjek sebagai 

peserta didik. Pemilihan subjek wawancara didasarkan pada hasil tes 

diagnostik yang mendapatkan nilai terendah. Kemudian dipilih peserta didik 

yang hasil pekerjaannya mewakili semua jenis kesulitan. 

1) Subjek Wawancara S-02 ( Nomor 1 ) 

Peneliti  Adik suka pelajaran IPA? 

Peserta didik  suka kak sedikit 

Peneliti  kenapa ada sedikitnya dek? 

Peserta didik bikin pusing kepalaku bu kalau adami bahasa-bahasa lainya 

tidak dimengerti hmm 

Peneliti  Apakah adek pahamji itu maksud soal nomor 1? 

Peserta didik saya pahamji kak kalau pilihan jawabannya 

Peneliti  mengapa adek tidak menjawab pilihan alasannya? 

Peserta didik  
 

karena pilihan jawabannyaji kak saya tau bingungka apa 

mau saya jawabkan alasannya jadi sembarangmi saya 

jawab heheh banyak juga kak pelajaran lain jadi susahka 

tau semuaki56 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

subjek penelitian S01 mengalami kesulitan belajar dalam pemahaman 

konsep, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban 
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yang paling benar di antara pilihan jawaban  yang salah dan menggap bahwa 

banyak pelajaran lain yang harus dipelajari sehingga hanya beberapa materi 

yang peserta didik ini tau. 

2) Subjek Wawancara S-03 ( Nomor 2 ) 

Peneliti Bisa minta waktunya dek untuk wawancara? 

Peserta didik  Iya kak bisa  

Peneliti coba adek perhatikan hasil pekerjaannya pada soal nomor 

2, apakah adik dapat memahami maksud soal nomor 2? 

Peserta didik  
 

bingunga kak karena pakei alasan 

Peneliti mengapa pilihan jawabanta lebih benar dari pada pilihan 

alasanta? 

Peserta didik  sotta-sottaja sebenarnya kak karena tidak kutau memang 

itu di pilihan alasannya tapi kalau di jawabannya toh kayak 

kuingat-ingat sedikit pelajaranku pernah.57 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam menyelesaikan jawaban nomor 2 mengalami kesulitan belajar dalam 

memahami konsep organ gerak hewan dan manusia. Hal ini tampak pada 

jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih pilihan 

alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang salah. 

3) Subjek Wawancara S-06 ( Nomor 3 ) 

Peneliti apakah adik mengerti maksud dari soal nomor 3? 

Peserta didik  tidak kak saya tidak paham kak 

Peneliti mengapa adik bisa tidak paham? 

Peserta didik  
 

karena tidak kumengerti soalnnya kak apalagi jawabannya 

                                                
57Muhammad Mansyuri, Madrasah Tahfidz Al-Qur’an Mi Muhammadiyah 
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tidak kutau saya tebak-tebakji saja kak hehe 

Peneliti oke kalau adik tidak paham mengapa adik tidak bertanya? 

Peserta didik  edd tidak mauka kak takutka maulu-maluka juga diketawai 

anu juga kak banyak sekali mata pelajaran lain jadi 

bungungki mau tau yang manayaa dulu58 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam menyelesaikan jawaban nomor 3 subjek  penelitian mengalami 

kesulitan belajar. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, peserta didik 

mengalami kesulitan dalam memilih pilihan jawaban yang paling benar di 

antara pilihan jawaban yang salah atau bisa disebut peserta didik mengalami 

kesulitan pemahaman konsep serta menganggap bahwa banyak pelajaran 

lain yang harus dipelajari sehingga hanya beberapa materi yang peserta didik 

ini tau. 

4) Subjek Wawancara S-01 ( Nomor 4) 

Peneliti bisa minta waktuta dek untuk wawancara 

Peserta didik iya kak bisa 

Peneliti Coba kita perhatikan jawaban ta dek? Adek yakin 
jawabannya seperti itu? 

Peserta didik tidak yakinka sebenarnya kak hehe.. 

Peneliti mengapa adek merasa tidak yakin? 

Peserta didik karena tidak kutau memang kak itu nomor 4 susah ku 
pahami jadi sembarang mi saya jawabkan i 

Peneliti mmm oke apa kira-kira  yang menyebabkan adek tidak 

tau?bukannya sudah dipelajari itu semester lalu? 

Peserta didik iye sudah dipelajari memang kak tapi tetapkan tidak 
mengerti ribut sekali juga teman-temanku kalau 
menjelaskan guruku diatas. 
 

                                                
58Muh Fadly Safri, Madrasah Tahfidz Al-Qur’an Mi Muhammadiyah Bontoboddia 

Kabupaten Gowa. Wawancara Gowa kamis,  19 mei 2020. 



58 

 

Peneliti 

  

oow iye dek kalau begitu lain kali kalau ada yang adek tidak 

tau bertanyaki nah sama guruta. 

Peserta didik Okee kak59 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-08 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 4 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak 

pada jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan jawaban yang paling benar diantara pilihan jawaban yang salah dan 

juga kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar diantara 

pilihan alasan yang paling salah atau peserta didik tidak memahami soal yang 

diberikan sehingga menyebabkan peserta didik hanya menebak pilihan 

jawaban maupun pilihan alasannya 

5) Subjek Wawancara S-09 ( Nomor 5) 

Peneliti haii dek bisa minta waktuta dek untuk wawancara 

Peserta didik bisa kak silahkan 

Peneliti Coba kita perhatikan jawabanta dek, sudah benar 
jawabanya seperti ini? 

Peserta didik tidak yakinka kak hehe 

Peneliti kenapa bisaki tidak yakin? Coba adik jelaskan 

Peserta didik karena toh kak kulupami pelajaranku haha jadi tidak 
kutaumi itu soal yang mana jawabannya pilihan alasannya 
juga tidak kujawab karena tidak kutau memang. 

Peneliti ow biasanya kalau adik pulang kerumah tidak dipelajari 
lagi yah pelajarannya? 

Peserta didik iye kak hehe kadang-kadang begitu karena pergika ngaji 

toh baru pulangku pergima main kalau malam capekmaki 

sma ngantuk jdi tidak belajarmaki 

Peneliti kalau adik belajar disekolah nyaman tidak? 

Peserta didik sebenarnya tidak kak karena kalau menjelaskan ibu guru 
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teman-temanku ribut smua baru sekkek sekali guruku 
bela.60 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-09 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 5 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak 

pada jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan jawaban yang paling benar di antara pilihan jawaban yang salah dan 

juga kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar di antara 

pilihan alasan yang paling benar, peserta didik  tidak memahami sama sekali 

soal yang diberikan sehingga jawaban yang disi tidak benar serta memilih 

untuk tidak mengisi pilih alasan serta karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. 

6) Subjek Wawancara S-011 ( Nomor 6) 

Peneliti Halo bisa minta waktuta dek untuk wawancara? 

Peserta didik iye kak bisa. 

Peneliti Langsung saja ya dek, coba adek perhatikan jawabannya 

pada nomor 6?. Adek yakin jawabannya sudah benar? 

Peserta didik yakinka kak 

Peneliti mengapa adik merasa yakin? Coba dijelaskan 

Peserta didik karena toh kak ku ingat sekali itu pelajaranku tapi 

alasannyaji kak kasik bingungka yang mana jawabannya 

jadi tidak saya jawab deh hehe 

Peneliti ow begitu yah dek iya ini pilihan jawabanta benarmi tapi 
alasanta tidak kita isi lain kali baca baik-baik nah pasti ada 
itu diingat kalo dipahami baik ki. 

Peserta didik oke kak siap!61 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-011 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 6 mengalami kesulitan belajar pemahaman 

konsep. Hal ini tampak pada jawaban bahwa, peserta didik mengalami 

kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar diantara pilihan 

alasan yang paling salah. 

7) Subjek Wawancara S-015 ( Nomor 7) 

Peneliti bisa minta waktuta dek untuk wawancara? 

Peserta didik Iye kak bisa 

Peneliti Langsung ya dek, coba kita perhatikan jawabanta pada soal 

nomor 7. Sudah benar jawabannya begitu dek? 

Peserta didik tidak yakin ka kak karenaanu kutebak-tebakji itu semua 

hehe 

Peneliti mengapa adik hanya menebak-nebak saja coba dijelaskan 
dulu 

Peserta didik karena tidak ada kutau kak tidak saya ingatmi pelajaranku 
teman-temanku juga kak na ganggu terusska bela waktu 
saya kerjai soalnya jadi sembarang mami saya isi 
 

Peneliti kira-kira menurut adek apa yang menyebabkan adek tidak 

pahampelajaran IPA ta? 

Peserta didik apadih kak kusukaji belajar IPA kalau itu yang praktek-

prakteknya tapi kalau teorinami tidak kutaumi apalagi 

kalau menjelaskan guruku tidak kutaumi apa nabilang 

Peneliti mengapa adik tidak bertanya jikalau adik tidak mengerti 

apa yang dijelaskan gurunya? 

Peserta didik dehh takut-takut kak kak sekke sekali guruku bela 

Peneliti ow begitu yah dek, makasih banyak atas waktuta nah. 

Peserta didik ok kak sama-sama.62 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-015 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 7 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak 

pada lembar  jawaban, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan jawaban yang paling benar diantara pilihan jawaban yang salah serta 

kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar,peserta didik  

kurang memahami soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban beserta 

alasan tidak benar yang menyebabkan peserta didik  hanya sekedar menebak 

saja. 

8) Subjek Wawancara S-017 ( Nomor 8) 

Peneliti bisa minta waktuta dek untuk wawancara? 

Peserta didik iye kak bisa. 

Peneliti Coba kita perhatikan jawabanta dek, sudah benar 

jawabanya ini? 

Peserta didik tidak kayaknya deh kak hehe 

Peneliti mengapa adek tidak yakin dengan jawabannya sendiri? 

Peserta didik karena tidak saya pahamiki memangkak bingung sekalika 

saya kalau belajar IPA 

Peneliti apa yang menyebabkan adek merasa bingung? 

Peserta didik setiap menjelaskan guruku bahasa lain yang tidak pernah 

saya dengar tidak pahammi saya di situ kak apalagi guruku 

saya toh kaksekke sekali bela, kalau belajar yang praktik-

praktik orang kusukaji tapi kalau yang menjelaskan baru 

kerja soal tidak kusukami. 

Peneliti ow jadi adik sukanya belajar sambil bermain yah 
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Peserta didik nah yah begitu kak saya suka dulu guruku ada juga begitu 

tapi pindahmi.63 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-017 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 8 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak 

pada lembar  jawaban, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan jawaban yang paling benar di antara pilihan jawaban yang salah serta 

kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar, peserta didik  

kurang memahami soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban tidak benar 

dan memilih untuk tidak mengisi pilihan alasan. 

9) Subjek Wawancara S-018 ( Nomor 9) 

Peneliti bisa minta waktuta dek untuk wawancara? 

Peserta didik Iya bisa kak 

Peneliti Langsung ya dek, coba kita perhatikan jawabanta pada soal 

nomor 9. Sudah benar jawabannya begitu dek? 

Peserta didik iye kak menurutku iya benarmi hehe 

Peneliti mengapa adek merasa yakin kalau jawaban adek itu benar? 

Peserta didik karena agak kuingatji itu pelajaranku kak tapi tidak yakinka 

iya sama pilihan alasanku hehe 

Peneliti kenapa adek tidak yakin? Apakah selama ini adek tidak 

perhatikan saat gurunya menjelaskan? 

Peserta didik karena jawabannyaji saya tau kak alasannya tidak jadi 

sembarang mi saya pilih saya perhatikanji guruku kak 

cuman tetapja tidak paham biasa juga ngantukka sekkek 

juga guruku kak hehe 

Peneliti oow jadi itu penyebabnya yah dek 

Peserta didik Iye kak64 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-018 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 9 mengalami kesulitan belajar. Hal ini tampak 

pada jawaban bahwa, peserta didik mengalami kesulitan dalam memilih 

pilihan alasan yang paling benar di antara pilihan alasan yang paling salah, 

peserta didik  kurang memahami soal yang diberikan sehingga pilihan alasan 

yang mereka isi juga menjadi tidak benar. Atau bisa juga dikatakan peserta 

didik  memahami sebagian dari soal tersebut tanpa kesalahan pemahaman 

konsep. 

10) Subjek Wawancara S-20( Nomor 10) 

Peneliti haii dek bisa minta waktuta dek untuk wawancara 

Peserta didik Bisa kak silahkan 

Peneliti coba dek kita perhatikan lembar jawabanta kenapa kita 
tidak isi nomor 10nya? 

Peserta didik karena tidak saya tau ka jadi dari pada sembarang saya 

isikan mending tidak saya isi 

Peneliti apakah adek suka belajar IPA 

Peserta didik tidak saya suka kak 

Peneliti mengapa adek tidak suka pelajaran IPA? 

Peserta didik karena susah sekali dipahami kak apalagi kalau 

menjelaskanmi guruku tentang istilah-istilah biologi 

tambah susah lagi dipahami bikin pusing baru kalau guruku 

menjelaskan toh kak sekkek sekali. 

Peneliti kalau adik merasa bingung mengapa adik tidak bertanya 
kegurunya? 

Peserta didik deh tidak mauka kak takut-takutka maluka juga bela 

nantika salah  

Peneliti jadi selama adek belajar IPA dikelas 5 ini tidak ada yang 
kita pahami? 
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Peserta didik iye kak heheh...65 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa S-020 dalam 

menyelesaikan jawaban nomor 10 mengalami kesulitan belajar. Hal ini 

tampak pada lembar  jawaban, peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memilih pilihan jawaban yang paling benar diantara pilihan jawaban yang 

salah serta kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar,peserta 

didik  kurang memahami soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban 

beserta alasan tidak diisi. Atau bisa juga dikatakan peserta didik  sama sekali 

tidak memahami pelajaran IPA yang selama ini dipelajarinya di kelas 5. 

d. Hasil Validasi Data 

Untuk mendapatkan data yang valid mengenai kesulitan belajar  yang 

dialami oleh peserta didik maka dilakukan triangulasi data.  Triangulasi data 

yaitu dengan membandingkan data hasil analisis tes dengan analisis hasil 

wawancara. 

Berikut hasil analisis berdasarkan 10 peserta didik yang sudah 

dianalisis hasil tes dan wawancaranya. 

1) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 1 

Kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan 

soal IPA materi organ gerak hewan dan manusia adalah peserta didik 

mengalami kesulitan belajar dalam pemahaman konsep . penyebabnya 

karena peserta didik susah memahami suatu konsep, yang menyebabkan 

peserta didik benar dalam menjawab pilihan jawaban dan salah dalam 

menjawab pilihan alasan. Serta peserta didik menganggap banyaknya mata 
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pelajaran yang lain yang harus dipelajari sehingga hanya beberapa materi 

yang dipahamiatau dikuasai oleh peserta didik. 

2) Peserta Didik  Dengan Nomor Subjek 2 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam pemahaman konsep . 

penyebabnya karena peserta didik susah memahami suatu konsep, yang 

menyebabkan peserta didik benar dalam menjawab pilihan alasan dan salah 

dalam menjawab pilihan jawaban. 

3) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 3 

a. Peserta didik mengalami kesulitan belajar disebabkan karena tidak-

pahaman yang menyebabkan peserta didik salah dalam menjawab pilihan 

jawaban dan salah dalam menjawab pilihan alasan.  

b. Peserta didik kesulitan belajar dalam memahami maksud soal. Penyebab-

nya karena peserta didik tidak teliti dalam memahami maksud soal. 

c. peserta didik menganggap bahwa banyak pelajaran lain yang harus 

dipelajari sehingga hanya beberapa materi yang peserta didik tau. 

4) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 4 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami maksud 

soal. Penyebabnya karena peserta didik tidak teliti dalam membaca soal 

karena ketidakpahamannya itu peserta didik salah dalam menjawab pilihan 

jawaban dan lebih memilih untuk tidak menjawab pilihan alasan. 

5) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 5 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami sebagian 

maksud soal tanpa kesalahan pemahaman konsep. yang menyebabkan 

peserta didik benar dalam menjawab pilihan jawaban dan lebih memilih 

untuk tidak menjawab pilihan alasan. 
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6) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek  

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami maksud 

soal karena ketidak pahamannya itu peserta didik lebih memilih untuk tidak 

menjawab pilihan jawaan serta tidak menjawab pula pilihan alasannya. 

7) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 7 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami maksud 

soal yang diberikan sehingga pilihan jawaban beserta alasan tidak benar 

yang menyebabkan peserta didik  hanya sekedar menebak saja.  

8) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 8 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memilih pilihan 

jawaban yang paling benar di antara pilihan jawaban yang salah serta 

kesulitan dalam memilih pilihan alasan yang paling benar. 

9) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 9 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami sebagian 

dari soal tanpa kesalahan pemahaman konsep. Yang menyebabkan peserta 

didik benar dalam menjawab pilihan jawaban dan salah dan menjawab 

pilihan alasan. 

10) Peserta Didik  dengan Nomor Subjek 10 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam memahami soal yang 

diberikan sehingga pilihan jawaban beserta alasan tidak diisi atau peserta 

didik sama sekali tidak memahami pelajaran IPA yang selama ini 

dipelajarinya di kelas 5. 

Tabel 4.11 pemetaan hasil realitas kesulitan belajar mata 

pelajaran ipa peserta didik  di kelas v madrasah tahfidz al-qur’an mi 

muhammadiyah bontoboddia kab. Gowa 
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Jenis Kesulitan Belajar Jumlah Siswa Gejala Kesulitan Belajar 

Pemahaman konsep 7 

Hasil yang dicapai tidak 

seimbang denganusaha 

yang dilakukan. Ia 

berusaha dengan keras 

tetapi nilainya selalu 

rendah. 

Pemahaman istilah asing 3 

Menunjukkan sikap yang 

kurang wajar, seperti: 

acuh tak acuh, berpura-

pura mengerti, ribut 

dalam kelas, mengganggu 

temannya, tidak 

memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi. 

 

2. Ragam Penyebab Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPA Peserta 

Didik  Di Kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kab. Gowa 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPA materi 

organ gerak hewan dan manusia di kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia Kabupaten Gowa. Serta wawancara terhadap 

peserta didik dan guru kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadi-

yah Bontoboddia Kabupaten Gowa. Diperoleh data yang menunjukkan bahwa 

secara umum faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik  
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kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia 

Kabupaten Gowa, diklasifikasikan pada dua faktor yaitu faktor yang terdapat 

dalam diri peserta didik  atau faktor internal dan faktor yang terdapat di luar 

diri peserta didik  atau faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

1) Menganggap pelajaran IPA sulit karena terdapat banyak bahasa 

yang  tidak dimengerti. 

Sesuatu apa pun jika kita sudah berpikir bahwa sesuatu itu sulit pasti 

akan merasakan kesulitan maka akan mengganggu semuanya. Begitu juga 

dengan mempelajari IPA. Beberapa dari peserta didik menganggap bahwa 

pelajaran IPA sulit, khususnya materinya organ gerak hewan dan manusia 

karena terdapat banyak bahasa- bahasa yang tidak dimengerti seperti kata 

vertebrata, avertebrata, organ gerak aktif, organ gerak pasif dan lain-lain. hal 

ini diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara dari peserta didik. 

2) Kemampuan Awal yang Minim 

Kemampuan sangat penting dalam proses belajar, sehingga menjadi 

faktor berhasil atau tidaknya peserta didik . Kemampuan yang dimaksud di 

sini adalah kemampuan menerima, dan memahami pelajaran IPA khususnya 

materi organ gerak hewan dan manusia. Kemampuan yang minim akan 

menghambat peserta didik  dalam menerima pelajaran guru. Hal ini terjadi 

pada peserta didik  kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI Muhammadiyah 

Bontoboddia Kabupaten Gowa. Menurut hasil wawancara dengan ibu wali 

kelas V ibu  Husni, memang 65% peserta didik  mengalami kesulitan 

menerima  pelajaran pada mata pelajaran IPA khususnya materi organ gerak 

hewan dan manusia. sehingga tidak bisa diupayakan secara maksimal, namun 



69 

 

juga ada beberapa peserta didik  yang bisa atau memiliki kemampuan yang 

lebih daripada teman-temannya. 

3) Minat Belajar IPA Khususnya Materi organ gerak hewan dan 

manusia 

Seseorang yang sudah menaruh minat pada suatu bidang pelajaran 

pasti akan lebih mudah mempelajari pelajaran tersebut. pada mata pelajaran 

IPA, khususnya materi organ gerak hewan dan manusia ada beberapa 

peserta didik  yang kurang menaruh minat sehingga peserta didik  

mengalami kesulitan saat mempelajari materi tersebut. 

b. Faktor Eksternal 

1) Kondisi Kelas yang Ramai 

Setiap peserta didik  mempunyai cara dan kondisi masing-masing 

untuk belajar. Ada yang mudah menerima pelajaran saat ramai ada pula yang 

mudah menerima pelajaran saat kondisi sepi dan hening atau tenang. Namun 

sebagian besar peserta didik  tidak dapat menerima pelajaran dalam kondisi 

kelas yang ramai, khususnya saat pelajaran IPA. hal ini tentunya 

berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik. 

2) Kurang Motivasi dan Bimbingan Orang Tua 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa orang tua peserta didik  melalui wawancara tidak terstruktur dapat 

disimpulkan bahwa banyak di antara peserta didik  yang mengalami 

kesulitan belajar IPA pada materi organ gerak hewan dan manusia. Orang tua 

peserta didik  yang bersangkutan mengatakan bahwa peserta didik  tersebut 

sering belajar di rumah dan selalu mengerjakan PR hal itu dilakukan jika ada 
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PR dari sekolahnya bahkan ketika mereka mengalami kesulitan mereka 

bertanya kepala ayah mereka terkadang juga ke ibu dan kakaknya. 

Dalam belajar sering mereka lakukan pada malam hari sekitar jam 7 

sampai jam 8 malam, namun ada sebagian peserta didik  yang nyatanya 

belajar atau mengerjakan PR selepas jam pulang sekolah itu pun apabila 

mereka tidak belajar di taman pendidikan Al-Qur’an (TPA), tetapi apabila 

peserta didik  tidak belajar di TPA mayoritas dari mereka adalah bermain 

dengan teman sebayanya sehingga terkadang mereka lupa waktu belajarnya. 

Jadi tidak heran peserta didik  mengalami kesulitan belajar IPA hal ini 

dikarenakan mereka hanya belajar di sekolah dan tidak melakukan 

pendalaman materi kembali di rumah. 

3) Penggunaan Media Pembelajaran 

Guru menggunakan media yang sesuai dengan materi, akan tetapi 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru khususnya pada 

materi organ gerak hewan dan manusia, sehingga berdampak  pada 

kurangnya ketertarikan atau minat peserta didik  dalam mempelajari konsep 

tersebut. Hal ini diketahui dari sikap peserta didik  yang kurang komunikatif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4) Metode atau Cara Guru dalam Menyampaikan Materi 

Kebanyakan guru menyampaikan materi hanya menggunakan metode 

ceramah dan kurang melibatkan peserta didik , hal itu yang menyebabkan 

pembelajaran menjadi monoton dan membuat peserta didik  menjadi jenuh 

dalam mengikuti pembelajaran. 

B. Pembahasan 

1. Kesulitan yang Dialami Peserta Didik 
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Berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah diujikan kepada peserta 

didik. Peneliti menemukan kesalahan umum yang dilakukan peserta didik 

dalam mengerjakan soal bangun ruang dan menjawab rumusan masalah 

pertama. 

a. Kesulitan Tipe I 

Kesulitan tipe I merupakan kesulitan memahami fakta, peserta didik 

seringkali tidak teliti dalam memahami maksud soal sehingga jawaban yang 

diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Kesulitan memahami fakta sehingga 

terjadi pada saat peserta menjawab soal yaang diberikan. Peserta didik 

kesulitan memahami istilah-istilah IPA yang terdapat dalam soal. 

Penyebab kesalahan yang dilakukan pesrta didik karena peserta didik 

memang tidak memahami maksud soal dengan baik. Walaupun peserta didik 

berulangkali membaca maksud soal peserta didik tetap melakukan 

kesalahan. 

b. Kesulitan Tipe II 

Kesulitan tipe II merupakan kesulitan dalam memahami konsep. 

Konsep adalah hal yang sangat penting dalam mempelajari IPA, karena aspek 

ini sangat erat kaitannya dengan penguasaan materi yang dimiliki peserta 

didik. Karena IPA merupakan ilmu yang mempunyai objek kajian abstrak. 

Hubungan dengan kesulitan belajar IPA maka peserta didik sering 

mengalami kesulitan untuk menangkap konsep dengan baik. 

2. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari 

peserta didik yang mengalami kesulitan. Dapat diketahui faktor yang 

menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam proses belajar IPA. 

Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. 
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a. Faktor Internal Peserta Didik 

1) Faktor Intelektual 

Tingkat intelegensi peserta didik mempengaruhi belajar peserta didik 

dalam pelajaran IPA. Semakin rendah tingkat intelegensi peserta didik 

semakin sulit peserta didik untuk mencapai kesuksesan belajar. Hal ini 

terlihat tidak mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi 

organ gerak hewan dan manusia. Memaklumi hal tersebut, pasti sering sekali 

terjadi. Seperti yang telah guru katakana saat wawancara. Peserta didik 

belajar lebih ke pemikiran mereka, dan hal itu pasti tidak lepas dari 

kesalahan, dan mencoba mengerti karena belajar IPA itu sendiri memerlukan 

perkembangan intelektual. 

2) Faktor Emosional 

Faktor emosional yaitu faktor yang berkaitan dengan emosi dalam diri 

peserta didik, meliputi: 

a)  Minat 

Pada pembahasan sebelumnya minat dan respons peserta didik 

terhadap pembelajaran IPA kurang begitu diminati dan disukai, karena 

kebanyakan peserta didik menganggap bahwa IPA itu sulit. Dari mindset 

yang seperti itu maka peserta didik kurang minat terhadap hal yang 

berhubungan dengan IPA. Kemudian kurang adanya respons dari mereka 

karena selama proses pembelajaran    peserta didik pasif di kelas serta kurang 

kondusif. Hanya sebagian besar peserta didik merasakan rasa malas saat 

mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi organ gerak hewan dan 

manusia. Peserta didik juga ada yang merasa senang dan ada yang kurang 

senang. Peserta didik juga merasakan bosan pada saat pembelajaran dan 

sibuk dengan dunia mereka sendiri. 
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b) Motivasi 

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan 

kegiatan belajar peserta didik. Akan tetapi pada saat obseravsi masih 

banyak peserta didik yang acuh tak acuh, tidak mengerjakan tugas dan diam 

ketika menemui kesulitan dalam proses pembelajaran. Para peserta didik itu 

harus diberi dukungan dan bantuan bukan ditinggalkan, apalagi diberi ‘label’ 

yang buruk. Karena dengan dibantu dan diperhatikan , peserta didik lebih 

termotivasi apalagi di pelajaran IPA. 

c) Bakat 

Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu 

komponen yang diperlukan dalam proses belajar. Beberapa peserta didik 

lambat dalam memahami materi. 

b. Faktor Eksternal Peserta Didik 

Adapun faktor yang menjadi penyebab kesulitan peserta didik dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1) Faktor pedagogik 

Dalam proses pembelajaran terutama pada pembelajaran IPA, tidak 

terlepas yang namanya metode. Dapat dilihat metode yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi dan Tanya 

jawab. metode ini menjadi salah satu metode yang tidak boleh dilupakan 

pada saat proses pembelajaran. Walaupun sebenarnya guru harus lebih giat 

lagi menciptakan metode atau cara guru mengajar. Karena beberapa peserta 

didik merasa bahwa cara mengajar guru terbilang membosankan, sehingga 

peserta didik kurang nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran.  
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2) Faktor sosial 

Kondisi kelas pada saat menerima pembelajaran cukup nyaman, 

bersih dan memiliki kipas angin, namun pada saat jam-jam 10 ke atas peserta 

didik mulai merasa kepanasan dan mulai membuat kondisi kelas tidak 

kondusif. Kendala yang guru biasa alami ketika mengajar IPA di kelas, banyak 

apalagi ketika IPA berada pada jam terakhir, itu butuh perhatian ekstra 

untuk kembali membangkitkan semangat belajar mereka. Hal ini dikarena-

kan keadaan peserta didik yang sudah capek, mengantuk, dan mulai bosan. 

Selain itu, adanya kegiatan ekstrakurikuler yang membuat peserta didik 

kadang merasa kelelahan saat sampai di rumah dan hal itu membuat peserta 

didik tidak dapat mengerjakan tugas dan lebih memilih untuk tidur dan 

bermain di luar rumah. 

Tabel 4.12 Ragam Penyebab Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPA 

Peserta Didik  Di Kelas V Madrasah Tahfidz Al-Qur’an MI 

Muhammadiyah Bontoboddia Kab. Gowa 

 

Jenis kesulitan belajar Gejala kesulitan belajar 
Faktor penyebab 
kesulitan belajar 

Pemahaman konsep Hasil yang dicapai tidak 
seimbang denganusaha 
yang dilakukan. Ia 
berusaha dengan keras 
tetapi nilainya selalu 
rendah. 

1. Minimnya 
kemampuan dasar 
yang dimiliki peserta 
didik. 

2. kurangnya media 
pembelajaran 
khususnya pada 
materi organ gerak 
hewan dan manusia. 

3. metode atau cara guru 
dalam 
menyampaikan 
meteri. 

4. kondisi kelas yang 
ramai atau tidak 
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kondusif 
Pemahaman istilah 
asing 

Menunjukkan sikap 
yang kurang wajar, 
seperti: acuh tak acuh, 
berpura-pura mengerti, 
ribut dalam kelas, 
mengganggu temannya, 
tidak memperhatikan 
saat guru menjelaskan 
materi. 

1. Peserta didik 
menganggap IPA itu 
sulitdipelajari. 

2. kurangnya minat 
peserta didik untuk 
mempelajari IPA 
khususnya materi 
organ gerak hewan 
dan manusia. 

3. kurangnya motivasi 
dan bimbingan dari 
orang tua peserta 
didik. 

4. kondisi kelas yang 
ramai atau tidak 
kondusif 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan yaitu: 

1. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik  kelas V Madrasah Tahfidz 

Al-Qur’an MI Muhammadiyah Bontoboddia Kabupaten Gowa. pada 

bidang studi IPA yaitu kesulitan dalam memahami konsep. Tingkat 

kesulitan peserta didik  dalam memahami konsep dasar IPA dilihat dari 

hasil peserta didik  dalam menyelesaikan soal tes dan wawancara. 

2. Faktor penyebab peserta didik  mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep dasar IPA antara lain: 

Pertama. faktor internal, anggapan yang salah terhadap IPA, peserta 

didik  terlalu menganggap IPA sulit untuk dipelajari, minimnya kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik , kurangnya minat peserta didik  untuk 

mempelajari IPA khususnya materi organ gerak hewan dan manusia, 

kurangnya motivasi dan bimbingan dari orang tua peserta didik , kondisi 

kelas yang ramai atau tidak kondusif. 

Kedua. Faktor eksternal, faktor eksternal yang mempengaruhi 

kesulitan belajar adalah kurangnya media pembelajaran khususnya pada 

konsep organ gerak hewan dan manusia, sehingga berdampak pada 

kurangnya ketertarikan atau minat peserta didik  dalam mempelajari konsep 

tersebut. hal ini diketahui dari sikap peserta didik  yang kurang komunikatif 

dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Metode atau cara guru dalam menyampaikan materi Kebanyakan guru 

menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah dan kurang 
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melibatkan peserta didik , hal itu yang menyebabkan pembelajaran menjadi 

monoton dan membuat peserta didik  menjadi jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bergerak 

untuk memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan 

dengan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat sampaikan di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Kepada Pihak Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) 

Diharapkan ibu kepala sekolah serta bapak/ibu guru dapat 

mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik 

dalam memahami materi pelajaran salah satunya dengan melakukan analisis 

terhadap peserta didik selama proses pembelajaran agar guru dapat 

memaksimalkan proses belajar mengajar yaitu tidak hanya mengajar target 

kurikulum tetapi juga memperhatikan tingkat penguasaan peserta didik  

terhadap materi yang diajarakan, dan guru juga dapat memilih strategi yang 

sesuai dengan perkembangan peserta didik  agar materi yang disampaikan 

dapat dipahami oleh peserta didik  dengan baik selain itu guru juga dapat 

menggunakan media yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran 

sehingga peserta didik  lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Kepada Peserta didik  

Diharapkan peserta didik  untuk memperhatikan apa-apa yang 

disampaikan oleh guru saat guru sedang menjelaskan setiap materi yang 

disampaikan. 

3. Kepada Orang Tua 
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Diharapkan orang tua memperhatikan perkembangan anaknya dalam 

belajar di sekolah maupun di rumah. Orang tua perlu memberikan nasehat 

kepada anaknya saat mengulang kembali materi yang telah diajarkan di 

sekolah agar anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

diajarkan. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti yang akan datang dapat memperbaiki 

keterangan-keterangan yang ada dan mengembangkan penelitian ini supaya 

tujuan pendidikan Indonesia dapat tercapai. 
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Gambar 1: Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian 
 

 
 
Gambar 2:  Suasana kelas V saat proses observasi 
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Gambar 3: Proses pembelajaran IPA oleh ibu walikelas 

 

 
 

Gambar 4: Proses wawancara dengan ibu Husni selaku wali kelas v 
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Gambar 5: Pengerjaan tes two-tier materi organ gerak hewan dan 

manusia 

 

 
 
Gambar 6: Proses wawancara dengan peserta didik kelas V 
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