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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 
 ا

Alif tidakdilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 es (dengan titik di atas) ̇   ̇  ث
 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 zet (dengan titik di atas) ̇    ̇  ذ

 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل

 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wau W We و

 Ha H Ha ـّ

 Hamzah ‟ Apostrof ء
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda(‟). 

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya  sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara  

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ

َْوْلََ  : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

 

 

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اََ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah danya Ai a dan i ىَيَْ

 fatḥah danwau Au a dan u ىَوَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َىَ َاَ      ... ... fatḥah danalif atauya Ā a dan garis di atas 

 Kasrah danya Ī i dan garis di atas ىي

 ḍammah danwau Ū u dan garis di atas ى و
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Contoh: 

 māta : يَاتََ

 ramā : رَيَي

 qīla : ل يْمََ

وْتَ   ً  yamūt : يَ

4. Ta marbūṭah 

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

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

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

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

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

itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh:  

َ الََْْطْفَال   rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَةَ 

هةََ  انْفَاض  يَُْةَ  د  ًَ  al-madīnahal-fāḍilah : انَْ

ةَ  ًَ  al-ḥikmah :  انَْحكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اََ  <rabbana : رَبَُّ

يَُْاَ  <najjaina: ََجَّ

َ  al-haqq : انَْحَكُّ

ىََ  nu“ima : َ ع  

َ  aduwwun‘ : عَد وٌّ
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

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

Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ : عَه يٌَّ

َ  Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :عَرََب يٌّ

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

َ ص  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نْسََ نةَ َانَسَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : انَْفَهْسَفَةَ 

 َ  al-bilādu : انَْب لادَ

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: 

ٌََ وْ ر   ta’murūna :  ي 

 ‘al-nau :  انََُّوْع َ

 syai’un :  شَيْءٌَ

رْتَ   umirtu :  أ ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

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

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

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

al-Qur‟an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 

secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

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

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَ   ٍ يْ  billāhب اَللهdīnullāhَد 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َاللهَ  ة  ًَ ْ ىَْف يَْرَحْ  hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

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

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

disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

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

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

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l „Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة =  ص

 بدوٌَيكاٌ =  دوَ

 صلى الله عليه وسلم =  صهعىَ

 طبعة =  طَ

 بدوٌََاشر =  دٌَ

انيَاذرِ\انيَاذرْا =  اندَ  
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ABSTRAK 

Nama        :   Gamriati  

Nim           :   20800116019 

Judul         : Diagnosis Kesulitan Membaca Peserta Didik Kelas III SD Inpres 

Balang-Balang Kabupaten Gowa 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran. 1)  kesulitan membaca 

peserta didik kelas IIIA SD Inpres Balang-Balang Samata, Gowa. 2) Faktor-faktor 

yang memengaruhi kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA SD Inpres Balang-

Balang Gowa Samata, 3) Mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas III Inpers 

Balang-Balang Kabupaten Gowa. 

   Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan 

fenomenalogi. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memeroleh 

informan. Analisis data diperoleh melalui observasi peserta didik, wawancara guru 

dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan model Miles Huberman 

yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

    Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Peserta didik di SD Inpres Balang-

balang masih mengalami kesulitan membaca. Ada 4 peserta didik yang mengalami 

kesulitan membaca 2) Faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi kesulitan 

membaca peserta didik. Faktor internal diantaranya, peserta didik memiliki rabun 

jauh, pemalu serta minat membaca peserta didik yang masih kurang. Adapun faktor 

eksternalnya: 1). Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara Daring yang  

membuat pelajaran tidak efektif. 2) Metode yang digunakan guru dalam membimbing 

kesulitan membaca peserta didik masih konvensional. 3) Cara mengatasi kesulitan 

membaca peserta didik yaitu guru berusaha memberikan dukungan, nasihat kepada 

peserta didik untuk terus belajar membaca. Guru langsung mengajarkan membaca 

disela-sela mereka belajar, guru mengamati khusus peserta didik yang belum lancar 

membaca. 

Implikasi penelitian 1) Guru harus lebih menyadari akan pentingnya membaca 

sebab, membaca merupakan perintah yang harus dilaksanakan baik oleh agama 

maupun untuk kebaikan dirinya. 2) Pihak sekolah maupun guru serta orang-orang 

yang terlibat di dalamnya agar selalu memotivasi peserta didik untuk senantiasa 

membaca dimulai dari pemberian motivasi, kebijakan yang diterapkan. Mengetahui 

faktor penyebab peserta didik mengalami kesulitan membaca.Terpenting adalah 

adanya kerja sama berbagai pihak. 3) Guru hendaknya mengontrol, memotivasi, 

mengajari, serta memberikan bimbingan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan objek yang sangat luas. Ruang lingkupnya mencakup 

seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Pendidikan 

merupakan kegiatan yang hanya dilakukan manusia sebagai suatu praktik setiap hari, 

kita dapat mempelajari pendidikan secara akademik, baik secara empirik yang 

bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan. Maupun dengan jalan 

perenungan-perenungan yang mencoba melihat makna, dalam suatu konteks yang 

lebih luas.
1
 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting  dalam kehidupan manusia, 

dimana unsur ini secara umum bertujuan untuk membantu manusia menemukan 

dirinya dan hakikat kemanusaiaannya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan 

manusia mampu menyadari potensi yang dimiliki sebagai makhluk yang berpikir. 

Potensi yang dimaksud adalah potensi ruhaniah, nafsiyah, aqliyah, jasmaniah. 

Dengan potensi tersebut, pendidikan hadir sebagai wadah untuk mematangkan 

prosesnya menuju individu yang aktif sekaligus masyarakat tempat dimana ia 

menuangkan hubungan, gagasan dan kreatifitasnya.
2
 

Berbicara tentang pendidikan adalah berbicara tentang manusia dari segala 

aspek yang berkaitan dalam menunjang proses pendidikan. Pendidikan merupakan 

                                                           

1
Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h.1 

2
 Suriani, Safei, Rosdiana, Fajri Basam. Konsep Pendidikan Paulo Freire Dalam 

Pembentukan Karakter Ditinjau Dari Pendidikan Islam. JIPMI, Vol 05. No 2 (Agustus 2023), h. 141. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jipmi  
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hal-ihwal individu yang sedang belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku 

individu. Perubahan perilaku dari individu berkaitan dengan banyak faktor. 

Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau peserta 

didik ke arah pencapaian kedewasaan. Kedewasaan berarti kemandirian dan 

bertanggung jawab dan berkembangnya potensi menjadi orang kreatif, produktif, 

inovatif dilandasi nilai-nilai rohaniah, jasmaniah, intelektual, sosial, dan emosional.
1
 

Pendidikan bisa di mana saja cakupannya sangat luas. Namun, pendidikan 

yang dimaksud penulis di sini adalah pendidikan di sekolah yang merupakan 

kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Lembaga pendidikan atausekolah adalah 

tempat terjadinya proses interaksi lebih luas dibanding keluarga, sehingga 

memengaruhi kehidupan seorang peserta didik. Sekolah tidak lepas juga dari 

kehidupan masyarakatnya sehingga semuanya saling terkait dengan pendidikan.  

Pendidikan menurut Jhon Dewey adalah hidup itu sendiri bukan persiapan 

untuk hidup. Pendidikan adalah hidup maksudnya, pendidikan dilakukan seumur 

hidup sampai kita meninggal. Sejatinya pendidikan mencakup luas bukan karena kita 

masuk sekolah saja. Maksud dari persiapan hidup adalah pendidikan yaitu proses 

mencari makna, bukan hanya sekadar belajar, namun mengaitkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari atau bisa disebut konsep tanpa praktik dan hasilnya nihil.
2
 

Dewey mengatakan pendidikan merupakan kebutuhan ketika kebutuhan 

terpenuhi akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan tindakan 

yang berlangsung untuk mencapai mencapai suatu hasil selanjutnya, pertumbuhan 

disebabkan tidak matangnya. Peserta didik masih dalam tahap pertumbuhan memiliki 
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kapasitas pertumbuhan potensi, yaitu kapasitas yang jauh berbeda, kerena pengaruh 

yang datang dari luar diri (lingkungan).
3
 

Prinsip pendidikan menurut esensialisme adalah pendidikan harus dilakuakan 

melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari peserta didik, inisiatif dalam 

pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada peserta didik. Peran guru adalah 

menjembatani antara dunia dewasa dengan peserta didik.  Inti dari proses 

pendididkan adalah asmilasi atau penyesuaian untuk mendorong induvidu 

merealisasikan potensial yang ada pada dirinya. Minat serta kebutuhan dihargai naun, 

diarahkan agar peserta didik tidak (egois) mementingkan dirinya sendiri.
4
 

1. kesulitan dalam mengembangkan potensinya.
5
 

Selain tugas di atas, seorang guru harus memberikan contoh yang teladan, 

beribawa, berakhlak mulia, bagi peserta didik, inilah hal yang sangat penting menjadi 

sorang guru di sekolah. Berhasil atau gagalnya seoarang peserta didik tergantung 

pada guru dalam mendidik dan mengajar. Hal ini, dalam pembelajaran guru 

mempunyai metode dan strategi yang dilakukan saat belajar mengajar. Strategi dalam 

pembelajaran merupakan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, strategi pembelajaran berkaitan dengan media dan teknologi 

bahkan dipandang menjadi bagian yang integral dalam penerapan strategi 

pembelajaran. Sedangkan metode menjadi sarana untuk menyampaikan materi secara 

keseluruhan yang tersusun dalam kurikulum. Sehingga tanpa metode materi tidak 

tersampikan dengan maksimal, materi dalam pembelajaran mempunyai tingkat 
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kesulitan tersendiri dalam pembelajaran sehingga diperlukan yang namanya metode 

untuk bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, metode berdaya guna dan  berhasil 

jika digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan.
6
 

Pendidikan bagi umat manusia khususnya umat Islam sangatlah penting 

sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut haruslah dipenuhi agar menjadi 

manusia yang memahami hadir dan juga esensinya di dunia. Pendidikan awal yang 

diajarkan bahkan diturunkan firman ialah perintah ayat untuk membaca. Hal ini ayat 

yang berkaitan dengan pendidikan yang menjadi awal pertanda risalah Nabi 

Muhammad saw. Ayat tersebut adalah ayat pertama yang diterima oleh Nabi 

Muhammad saw. yakni QS Al-Alaq/96: 1-5.
7
 Kaitannya dengan aktivitas belajar ayat 

(pendidikan) dapat dilihat dalam firman Allah QS Al-Alaq/96: 1-5: 

 َََ
َََ َ ََ

ََََ َ 
َ     َ

ََ ََ
َََََ
ََََ

ََََ 

Terjemahnya : 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

8
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Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna memerintahkan  umatnya 

untuk membaca karena membaca merupakan sumber pengetahuan. Ayat tersebut di 

atas menunjukan betapa pentingnya mempelajari (membaca, menulis, dan 

memahami). Peningkatan baca tulis dan pemahaman merupakan sebuah tuntutan. 

Membaca selain ibadah dan perintah dari pencipta, juga merupakan sumber 

pengetahuan terbesar. Segala pengetahuan ada di dalamnya baik pengetahuan masa 

lalu, masa kini maupan masa yang akan datang, dan tidak ada keraguan di dalamnya.
9
 

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya membaca dalam kehidupan 

manusia. Konsep membaca dalam Islam pada hakikatnya berupaya menjadikan 

mencapai keseimbangangan kepribadiannya secara menyeluruh, dilakukan dengan 

tahap tertentu dengan pelatihan ke arah aspek kejiwaan, akal pikiran serta perasaan. 

Membaca berkaitan dengan belajar, Ketika seorang membaca ada proses 

belajar di dalamnya dan juga merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Ayat itu, 

mengatakan bahwa Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, artinya kita 

memerlukan suatu proses (belajar) untuk mengetahui sesuatu dengan cara membaca. 

Membaca dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah atau kata Iqra. Kata ini 

sedemikian pentingnya, sehingga diulang dua kali dalam surah yang pertama kali 

diturunkan. Perintah pertama merupakan perintah untuk membaca dengan objek yang 

umum artinya, bacaan yang hendak dibaca bisa bersumber dari tuhan (atau kitab suci 

sebelumnya) dan  juga bisa bersumber dari kitab himpunan karya manusia atau 

dengan kata lain bukan bersumber dari Allah. Sementara perintah membaca kedua, 

merupakan dorongan untuk meningkatkan minat baca. 
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Perintah yang kedua ini kata iqra dirangkaikan dengan wa rabbuka al-akram 

yang berarti “bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia.” Hal ini, dalam perintah 

membaca yang kedua tersebut menuntun kita untuk memulai suatu ativitas dengan 

menyebut nama Allah khususnya dalam hal membaca, agar pengetahuan yang 

diperoleh dari hasil membaca dapat meningkatkan kedekatan (kepatuhan) kita kepada 

Allah swt.
8
 

Proses belajar bisa terjadi di mana saja, tetapi tulisan ini dikhususkan di 

sekolah, karena sekolah merupakan salah satu tempat di mana waktu untuk belajar. 

Ada banyak hal yang memengaruhi kegiatan belajar peserta didik, namun kita melihat 

dari berbagai sisi peserta didik, dari kepribadian atau faktor lain yang menimbulkan 

hambatan dalam proses belajar itu sendiri (kesulitan belajar). 

Kesulitan belajar membaca peserta didik adalah suatu keadaan di mana anak 

mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses membaca, sehingga pembelajaran 

menjadi tidak maksimal atau tidak dipahami oleh peserta didik. Kesulitan yang 

dialami oleh peserta didik sangat beragam dan banyak faktor yang memengaruhi, 

sehingga perlu yang namanya antisipasi atau penanganan dari seorang guru yang 

mengetahui keadaan peserta didiknya. Guru berperan menanamkan kemampuan 

membaca sekaligus membantu membimbing baik dalam peramasalahan kesulitan 

membaca atau kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik.
10

 

Berdasarkan hasil yang saya temukan di lapangan melalui wawancara guru 

kelas, mengenai kesulitan membaca yang di alami oleh peserta didik, yang ada di SD 

Inpres Balang-Balang bahwa guru wali kelas 3 yang mengajar, di sana mengatakan 
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bahwa kesulitan membaca anak tersebut disebabkan mereka kesulitan membaca 

permulaan. Ada beberapa 4 peserta didik yang belum tahu membaca dan mengenal 

huruf, karena pembelajaran yang dilakukan belum dilakukan secara tatap muka. Ada 

2 orang peserta didik yang bisa membaca tetapi masih tersendat, dan 2 lagi tidak 

mengenal huruf. Hal itu, terjadi karena kemarin COVID 19 sedang meningkat 

pembelajaran secara online tidak begitu berjalan lancar. Hanya ada beberapa peserta 

didik yang belajar secara online, sehingga guru mengalami kesulitan dalam 

mendalami pembelajaran serta mengetahui berapa peserta didik yang mengalami 

kesulitan membaca. 

Membaca adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta di sekolah 

dasar karena dengan membaca anak dapat belajar tentang berbagai bidang studi yang 

diajarkan. Oleh sebab itu, membaca merupakan keterampilan yang harus dipelajari 

sejak dini oleh peserta didik.  

Latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “diagnosis 

Tentang Kesulitan membaca peserta didik di SD Inpres Balang-Balang  

B. Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah kesulitan membaca peserta 

didik di SD Inpres Balang-Balang. Pada dasarnya kesulitan membaca yang dihadapi 

seorang peserta didik bisa menyebabkan gangguan dalam proses belajar mengajar hal 

itu, terjadi karena berbagai faktor-faktor baik dari lingkungan, maupun dari dalam diri 

peserta didik tersebut, diperlukan solusi untuk menghadapinya sehingga masalah 

tersebut bisa terselesaikan, karena sejatinya proses membaca merupakan suatu yang 

pokok bagi kehidupan seorang peserta didik. Fokus peneltian dalam hal ini, 
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mengidentifikasi permasalahan kesulitan membaca, faktor-faktor kesulitan membaca, 

serta solusi kesulitan membaca. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus masalah yang dihadapi kesulitan membaca anak 

dideskripsikan yaitu: kesulitan membaca permulaan anak, mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kesulitan membaca, mengetahui cara mengatasi kesulitan membaca 

peserta didik. Kesulitan membaca permulaan menurut Kutarto adalah kegiatan 

seorang anak mengawali aktivitas dengan mengenal huruf mulai simbol-simbol. 

Membaca permulaan dilakukan melalui penggunaan lambang serta bunyi dalam 

kalimat secara sederhana adalah proses kognitif pada peserta didik 

 Faktor kesulitan membaca peserta didik terjadi karena dua faktor besar yaitu 

faktor dari diri individu (internal) dan dari luar peserta didik atau dari lingkungan 

(eksternal) peserta didik yang dimana, memengaruhi peserta didik terkhusunya 

melihat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan membaca peserta didik terutama di 

era pandemi. Pendemi terjadi saat obervasi awal saat itu, mereka tidak masuk sekolah 

dan melaksanakan sekolah secara daring sehingga peserta didik diketahui ada yang 

mengalami kesulitan membaca. Daring saat itu juga tidak begitu efektif hanya ada 

beberapa peserta didik yang belajar daring. 

 Pada akhirnya melihat cara guru untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan 

membaca, karena yang kita tahu bahwa membaca adalah kunci utama serta dasar 

penting dalam memahami suatu informasi terutama, tentang pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah. Guru yang berperan penting dalam sekolah tentu tahu 

masalah peserta didiknya serta cara mengatasinya. 

C. Rumusan Masalah  



 9 
 

 
 

 Dari uraian di atas dapat dapat dikemukakan rumusan masalah  

1. Bagaimana kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA di SD Inpres Balang-

Balang? 

2. Apa saja faktor-faktor kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA di SD 

Inpres Balang-Balang? 

3. Bagaimana cara mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA di SD 

Inpres Balang-Balang? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan penelitian terlebih dahulu yang dikaji mengenai 

kelebihan dan kekurangan yang kemudian dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

Kajian pustakan berfungsi mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang membahas 

permasalahan yang sama atau hampir sama, dengan penelitian terlebih dahulu, baik 

dalam bentuk skripsi maupun, buku maupun tulisan lainnya. Berikut ini penelitian 

terdahulu yang ada kaitannya dengan   peneli tian yang peneliti lakukan di antaranya: 

Hendri mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Palangkaraya melakukan penelitian berjudul “Faktor Penyebab 

Kesulitan Membaca Peserta Didik  di SDN-5 Panarung.” Penelitian tersebut 

bertujuan mengetahui informasi tentang faktor penyebab kesulitan membaca yang 

dialami peserta didik.
11

 

Tiara Lanop Pratiwi Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau 2022 melakukan penelitian berjudul “Analisis Kesulitan 
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Pedagogik Jurnal Pendidikan, Vol. 14 No.2 (Oktober 2019), h. 85. 
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Membaca peserta didik kelas II Benai kec. Benai kab. Kuansing.
12

” Penelitian  

bertujuan menganalisis  peserta didik yang kesulitan membaca serta cara mengatasi 

anak yang mengalami kesulitan membaca. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Intan Salsabila Putri yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada penelitian, teknik pengumpulan data. 

Intan Ayu Tusviana mahasiswi Universitas PGRI Madiun 2020 melakukan 

penelitian berjudul “Kesulitan Membaca Pemahaman Peserta didik SD.” Penelitian 

itu bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap apa yang 

dibaca sehingga peserta didik dapat menangkap informasi dari apa yang dibaca. 

Melihat bagaimana kesulitan peserta didik serta cara mengatasi kesulitan itu agar 

maksimal dalam hal belajar. 
13

 

Umi Ulfa Sakinatun mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta 2014 melakukan penelitian yang berjudul “Bimbingan Belajar untuk 

Peserta didik Berkesulitan Belajar Membaca di SD Negeri Gembongan Kecematan 

Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bimbingan belajar untuk peserta didik berkesulitan belajar membaca. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi khasus meneliti peran dari guru serta 

sekolah dalam bimbingan belajar membaca peserta didik.
14
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Nidiya Intan Saputri 2019 yang berjudul “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan 

Belajar Membaca Permulaan Kelas IIBA SD 1 Sumbang Kabupaten Banyumas.” 

Meneliti khusus tentang upaya guru mengatasi kesulitan belajar membaca yang 

dialami peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab 

terjadinya kesulitan belajar membaca permulaan siswa IIB SD Negeri 1 Sumbang dan 

solusi terhadap siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan.
15

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA di SD Inpres Balang-Balang Kabupaten 

Gowa. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan gambaran dari harapan-harapan peneliti dari 

hasil akhir penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai    

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat 

kepada dosen, mahapeserta didik terutama peneliti sendiri mengenai pentingnya 

memahami kesulitan belajar membaca peserta didik 

a. Secara teoretis, manfaat bagi sekolah tempat penelitian, diharapkan bisa 

menyimpan arsip penilaian sikap tersebut dan mengaplikasikan dalam melakukan 

penilaian sikap di SD Inpres Balang-Balang Samata Kab. Gowa. 

                                                           
15

 Nidiya Intan Saputri, “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Permulaan 
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Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019). h, 68. 
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b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan menambah khasanah 

keilmuan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga 

dapat berguna sebagai salah satu sumber referensi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan kesulitan belajar membaca 

1) Sekolah, sebagai sarana untuk memperbaiki sistem penilaian sikap dalam 

proses pembelajaran; 

2)  Bagi guru/pendidik, sebagai bahan masukan untuk guru/pendidik dalam 

meningkatakan pemberian  sikap peserta didik dalam proses 

pembelajaran .



 
 

13 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kesulitan Membaca 

1. Pengertian Membaca 

 Pada konteks pendidikan, literasi digital berperan dalam mengembangkan 

pengetahuan seseorang mengenai materi pelajaran tertentu sehingga mendorong rasa 

ingin tahu dan kreativitas yang dimiliki anak. Kemampuan literasi digital dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik maupun pendidik dalam belajar seperti menulis 

ataupun untuk membaca.
1
  

 Membaca adalah suatu keterampilan dari salah satu keterampilan berbahasa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia selain dari keterampilam menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan menulis. Hal ini berkaitan dengan amanat Undang-Undang 

No 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bahwa membaca salah satu 

dari empat keterampilan pokok yang dibina serta dikembangkan dalam berbahasa. 

 Pembelajaran di kelas awal merupakan kegiatan yang menantang bagi guru. Selain 

keterampilan mengelola kelas, guru diharapkan menguasai materi yang akan 
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diajarkan. Literasi di kelas awal merupakan dasar bagi keterampilan literasi di kelas 

selanjutnya.
1
  

 Membaca merupakan kegiatan kognitif untuk memeroleh berbagai informasi dan 

memperluas wawasan dari  sebuah tulisan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

membaca tak hanya mengamati atau melihat kumpulan kata, kelompok kata, kalimat 

atau paragraf akan tetapi lebih dari itu, bahwa membaca dapat dikatakan sebagai 

suatu proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca yang kemudian di 

interprestasikan, sehingga pesan yang disampaikan oleh penulis dapat diterima oleh 

pembaca.
2
 

 Membaca adalah kegiatan yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari, karena 

membaca tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi berfungsi untuk 

memperluas pengetahuan berbahasa seseorang. Hal ini membuat peserta didik kelas 

awal SD/MI perlu memperoleh latihan membaca dengan baik, khususnya membaca 

permulaan. 

 Keterampilan membaca atau juga membaca permulaan harus diajarkan sejak dini 

kepada peserta didik, karena hal itu merupakan dasar agar mendapatkan banyak 

informasi bidang studi, baik bidang bahasa Indonesia maupun bidang studi lainnya. 

Hal ini, membuat keterampilan membaca sebagai hal fundamental yang harus 

dimiliki peserta didik. 

                                                           
1
 Nur Alam Galib, Andi Halimah, Rosdiana, dkk. Efektifitas Penggunaan Metode Struktural 

Analitik Sintetik Terhadap Kemampuan Literasi Peserta Didik Kelas II. Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Madrasah Ibtidayah. Vol. 4 No. 2 2022. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jipmi  
2 Dalman, Keterampilan Membaca  (Jakarta :Rajagrafindo Persada,2013), h. 5 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jipmi
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 Peserta didik yang tidak mengalami kesulitan membaca pada umumunya, dalam 

pembelajaran membaca serta mengeja dilewati dengan cepat dan langkah yang besar, 

tetapi pada peserta didik ada yang temponya lambat dan harus selalu didorong peserta 

didik yang mengalami kesulitan membaca harus ditangani dengan mengamat secra 

terus-menerus untuk menegakan diagnosis sebaik-baiknya, pada pengajar dan orang 

tua juga perlu melihat ada berbagai kompenen variabel yang memengaruhi proses 

belajar.kesulitan belajar tidak berdiri sendiri, tetapi selalu bersama dengan gangguan 

lainnya atau dengan masalah perilaku.
3
 

 Peserta didik yang tidak bisa membaca pada usia sekolah dasar, maka akan 

mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari bidang studi pada kelas-kelas 

selanjutnya. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar membaca, agar dapat 

menerima pelajaran dengan maksimal. Belajar membaca bagi peserta didik 

merupakan bagian terpenting dalam hidupnya, karena permulaan mereka mengenal 

proses belajar secara sistematis.
4
 

 Membaca adalah suatu proses yang digunakan pembaca untuk mendapatkan pesan 

yang dikehendaki, yang disampaikan penulis oleh seorang penulis melalui media baik 

cetak maupun elektronik,” Melalui bacaan akan mendapatkan pengetahuan dari 

proses membaca tersebut, sehingga menambah wawasan terhadap apa yang ingin 

diketahui. 

                                                           
3
 Endang Widyorini, Julia Maria Van Tiel. Disleksia Deteksi, Diagnosis Penangan di Sekolah 

dan di Rumah.(Cet I; Juli 2017), h. 50. 

4
 Oktadiana, Bella. Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Peserta didik Kelas 11 pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Munawarah Wariyah Palembang. 

(Desember 2019) di akses tanggal 16 Juli 2021. 
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 Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang cukup rumit melibatkan berbagai 

hal, tidak hanya melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan kegiatan atau aktivitas 

visual, berfikir, psikolingustik serta metakognitif. Pelaksanaan membaca ini 

dibutuhkan keseriusan dan keinginan yang besar dari pembaca. Tidak jarang kita 

menemukan banyak peserta didik yang tidak begitu tertarik dalam membaca hal ini, 

sebabkan karena minat atau kemauana belajar yang lemah dari peserta didik.
5
 

 Membaca menduduki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, 

terlebih pada era informasi, serta komunikasi sekarang ini. Membaca juga merupakan 

jembatan bagi semua orang yang berkeinginan memperoleh kemajuan dan 

kesuksesan, baik di dunia pendidikan maupun pekerjaan.  

 Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang bisa dikembangkan  menjadi 

suatu kebiasaan. Selain itu, dalam usaha pembentukan kebiasaan membaca, memiliki 

dua aspek yang dibutuhkan dan diperhatikan, yaitu minat (perpaduan antara 

keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca. 

 Arti kata “kesulitan” berasal dari kata dasar sulit dalam kamus besar bahasa 

Indonesia yang berarti sukar sekali.
6
 Kesulitan berarti suatu yang sukar memiliki 

hambatan tertentu dalam pengerjaannya, namun kesulitan yang dimaksud adalah 

kesulitan membaca peserta didik pada saat proses belajar. Belajar sendiri adalah suatu 

proses mendapatkan suatu kepandaian atau ilmu. 

                                                           
5
 Hendri. Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Peserta Didik di SDN-5 Panarung. 

(Pedagogik Jurnal Pendidikan, Vol. 14 No.2 Oktober 2019), h. 55. 
6
 “Kesulitan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/ daring, 

https://kbbi.web.id/kesulitan (10 Februari 2022) 

https://kbbi.web.id/kesulitan%20(10


17 
  

 
 

 Gejala kesulitan juga berarti bisa dilihat secara langsung maupun tidak sehingga 

diperlukan solusi dalam menghadapinya.
 
Masalah tersebut penyebabnya mulai dari 

lingkungan maupun dari dalam diri individu. Cara  mengahadapinya dengan analisis 

berbagai kemungkinan yang terjadi pada anak, agar peserta didik yang dimaksud 

tidak lagi mengalami hambatan-hambatan pada saat proses belajar. 

 Peserta didik sebagai subjek yang terlibat dalam kegiatan Proses belajar, tersebut 

peserta didik menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan. 

kemampuan-kemampuan menggunakan kognitif, afektif, psikomotorik yang 

diajarkan dengan media belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Kemampuannya 

dikembangkan melalui proses yang dinamakan belajar dan sasaran adanya penguatan, 

evaluasi dan keberhasilan belajar mengakibatkan peserta didik semakin sadar akan 

kemampuan dirinya. 

 Belajar merupakan proses atau aktifitas, merupakan unsur yang penting dalam 

pendidikan, untuk memeroleh pengertian yang objektif  tentang belajar terutama 

belajar di sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar. Pengertian 

belajar sudah banyak dikemukakan oleh, banyak ahli psikologi termasuk ahli 

psikologi pendidikan. 

 Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dari lingkungannya dalam 

memecah kehidupanya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut: “belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memeroleh suatu 
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perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatannya 

tersendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.”
7
 

 Psikologi behavioral memberikan sumbangan-sumbangan penting untuk mengajar 

anak yang berkesulitan belajar. pusat perhatian pada tugas-tugas yang diajarkan dan 

analisis perilaku yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tersebut. Teori psikologi tersebut 

memberikan penjelasan tentang analisis lebih mendalam mengatasi anak yang 

memiliki hambatan dalam belajar. 

 Secara umum, belajar dipahami sebagai perubahan yang relatif konstan yang 

berbekas pada diri individu setelah berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, 

menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya 

relatif konstan berbekas bermakna relatif  tetap artinya ada kalanya mansukh  atau 

dihapus dan diganti  dengan yang baru dan ada kalanya dilupakan di saat yang lain. 

Intinya belajar adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa melakukan atau bisa berperilaku. Tidak semua perubahan dapat disebut 

perubahan belajar.
8
 

 

1. Prinsip-Prinsip Belajar Membaca 

a. Belajar membaca pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan 

keterampilanya. Pontensi manusiawi yang dimaksud adalah suatu pontensi 

                                                           
7
 M. Abdurrahman.  Anak Berkesulitan Belajar. Teori, Diagnosis dan Remediasinya. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), h. 57. 

8
 Muhammad  Yusuf, Teori Belajar dalam  Praktek (Makassar;Alauddin Universty Press, 

2013), h.1 
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yang memahami huruf sampai menjadi kalimat yang bermakna. Potensi 

peserta didik bisa membaca dapat dicapai oleh, peserta didik dengan terus 

belajar. 

b. Belajar membaca memerlukan proses dan pentahapan kematangan pada 

diri peserta didik.  

c. Belajar membaca akan lebih mantap dan efektif jika terdapat motivasi. 

d. Belajar membaca merupakan proses percobaan dengan berbagai 

kemungkinan. 

e. Kemampuan belajar membaca peserta didik harus dilihat. Termasuk 

kemampuan membaca, kesulitan dan hal lain, dengan begitu kita tahu lebih 

mendalam tentang peserta didik. 

f. Belajar membaca melalui parktik/mengalami sendiri. Membaca merupakan 

hal yang penting bagi peserta didik untuk itu, harus dibiasakan.
9
 

Kesulitan belajar membaca merupakan kondisi di mana peserta didik tidak 

dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari 

faktor internal peserta didik dibatasi intelegensi maupun faktor ekternal peserta didik. 

Seorang guru harus jeli melihat kondisi peserta didiknya apa saja masalah yang 

memungkinkan anak mengalami hambatan.
10

 

Kesulitan membaca merupakan kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar 

secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau gangguan dalam membaca. 

                                                           
9
 M. Abdurrahman.  Anak Berkesulitan Belajar. Teori, Diagnosis dan Remediasinya.  h. 61. 

10
 Arif, Kesulitan Membaca. (https:\\id.m.wikpedia.org 08 Agustus 2020) diakses tanggal 07 

September 2019. 
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Kesulitan peserta didik dalam belajar sangat bemacam- Istilah kesulitan membaca 

yang dimaksudkan adalah suatu kondisi, di mana, anak didik tidak dapat belajar 

secara maksimal disebabkan adanya hambatan, kendala atau gangguan dalam 

belajarnya. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor, ketika 

kesulitan belajar terutama membaca terjadi tentu hambatan hadir dalam kegiatan 

belajar, sehingga berakibat hasil belajarnya rendah, karena itu kita perlu memahami 

hambatan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. 

Macam-macam kesulitan tersebut dapat digolongkan menjadi empat yaitu dari jenis 

kesulitan, dari bidang studi yang dipelajari, dari sifat dan faktor-faktor 

penyebabnya.
11

 

Kesulitan belajar membaca terlihat dari banyak hal, misalnya seperti yang 

kemukakan di atas dari segi jenis kesulitan. Maksud dari jenis kesulitan di sini adalah 

kesulitan bagi seorang peserta didik itu sendiri dirasa berat, sedang atau ringan, 

sehingga perlu adanya pengelompokan masalah pada peserta didik.  

Sebagai calon pendidik kita harus mampu mengelompokan, agar kita bisa 

mengatasi kesulitan sesuai dengan masalah yang dihadapi peserta didik. 

Pengelompokan tersebut sangat berguna kita bisa memberikan stimulus atau 

perhatian yang berbeda dalam artian melatih peserta didik agar kesulitan itu bisa 

berkurang sacara bertahap. 

                                                           
11

 M. Abdurrahman.  Anak Berkesulitan Belajar. Teori, Diagnosis dan Remediasinya.  h. 18. 
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Kesulitan membaca dapat menyebabkan ketidakpahaman bidang studi saat 

proses belajar. Misalanya studi yang diajarkan oleh guru tidak semuanya dapat 

dengan mudah dipahami kadang kala, peserta didik mengalami kesulitan dalam 

berbagai bidang pembelajaran. Bagi sebagian peserta didik pembelajaran ini sungguh 

menakutkan atau dirasa cukup sulit. Perlu adanya strategi atau metode yang tepat agar 

peserta didik ini mau belajar membaca dengan diawali pemberian motivasi bahwa 

pembelajaran ini tidak sesulit yang dibayangkan, karena ada bisa dikaitkan 

dikehidupan nyata atau bersifat kongkret. 

Ayat yang berkaitan dengan kesulitan dilihat dalam firman Allah dalam (QS 

al-Insyirah/94:5)  

ََََ   

 

Terjemahnya  

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
12

 

Ibnu Jauziy, Asy Syaukani dan ahli tafsir lainnya mengatakan,”Setelah 

kesempitan dan kesulitan akan ada kemudahan dan kelapangan. Ibnu Katsir 

mengatakan”Janji Allah itu pasti dan tidak mungkin mengingkarinya. Imam Syafii 

pernah berkata dalam syairnya” Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan 

begitu dekat. Barangsiapa yang yang mendekatkan diri pada Allah untuk lepas dari 

kesakitan maka pasti akan selamat. Barangsiapa yang yakin pada Allah, maka pasti 

                                                           
12

 Alquran dan Terjemahannya.(Departemen Agama RI 2007), h. 596 
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tidak merasakan penderitaan. Barang siapa yang berharap padanya, maka Allah akan 

memberi pertolongan. 

Tafsir di atas dapat ambil kesimpulannya, bahwa suatu yang sulit sekalipun 

Allah mudahkan selama kita masih percaya sekaligus yakin. Sifat dari ayat tersebut 

menguatkan hati kita untuk tetap tabah mengahadapi masalah yang mengahampiri, 

ketika kesulitan terjadi Allah pasti membantu hamba yang berusaha dan menyerahkan 

diri mengakui kekurangan. 

Kaitanya dengan gambaran ayat di atas dengan kesulitan belajar ialah, sebagai 

calon pendidik atau guru sekalipun pasti menemukan masalah. Masalah atau kesulitan 

tersebut pasti dapat kita selesaikan selama kita berusaha dan tekun untuk mengetahui 

penyebab kesulitan belajar peserta didik. Perlu yang namanya kesabaran dan 

ketabahan serta berserah diri kepada Allah. Ayat tersebut juga menguatkan seseorang 

dalam segala kesulitan akan ada kemudahan. 

Gambaran di atas tentang belajar menurut hemat saya adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang sedangkan kesulitan sendiri 

berarti suatu masalah yang dihadapi seseorang. Kesulitan belajar berarti masalah-

masalah yang terjadi pada saat proses belajar seorang peserta didik. 

Bukti bahwa seseorang telah melakukan kegiatan belajar adalah perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut yang sebelumnya tidak ada atau tingkah lakunyan 

masih lemah atau kurang. Tingkah laku memiliki unsur objektif dan subjektif. Unsur 

objektif adalah unsur motorik atau unsur jasmaniah, sedangkan unsur subjektifnya 

adalah unsur rohaniah. Unsur objektif inilah yang tampak, sedangkan unsur 
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subjektifnya tidak tampak kecuali berdasarkan tingkah laku yang tampak itu. 

Misalnya, seorang yang sedang berpikir dapat kita lihat dari raut mukanya bahwa dia 

sedang berpikir, sedangkan berpikirnya sendiri tidak tampak.
13

 

Tingkah laku manusia  terdiri dari sejumlah aspek hasil belajar akan tampak 

pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Adapun, aspek-aspek tersebut 

adalah: pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, budi pekerti (etika), sikap, dan lain-lain. kalau telah 

melakukan perbuatan belajar, maka terjadi perubahan pada salah satu atau beberapa  

aspek tingkah laku tersebut.
14

 

Pendidikan adalah hidup yang berkaitan langsung dengan penjelasan di atas, 

ialah berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diberikan di sekolah. 

Hal tersebut, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesuai dengan 

perkembangan pribadi, berisi nilai-nilai, norma dan agama. Ada banyak nilai 

kehidupan yang dapat dipelajari peserta didik, bahkan dalam agama khususnya Islam 

memliki arti yang fundamental. 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Membimbing adalah salah satu tugas seorang guru, seperti 

dalam literatur negara tugas guru tidak hanya mengajar melainkan juga: 

                                                           
13

 M. Abdurrahman.  Anak Berkesulitan Belajar. Teori, Diagnosis dan Remediasinya.  h. 29.  
14

 Mulyadi. Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbimbingan Terhadap belajar Khusus. 

(Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h. 6. 
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1. Wajib menemukan pembawaan yang ada di dalam diri anak dengan berbagai 

cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan. 

2. Berusaha mendorong pembawaan yang baik dan menekan kebiasaan yang 

buruk agar tidak berkembang. 

3. Memperlihatkan tugas orang dewasa yang baik dengan memperkenalkan 

berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilih dengan 

cepat. 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

peserta didik berjalan dengan baik.
15

 

Berdasarkan uraian di atas, bisa dijabarkan bahwa belajar adalah perubahan 

tingkah laku namun, jika tidak terjadi perubahan dapat dipahami bahwa terdapat 

suatu masalah pada peserta didik tersebut. Masalah tersebut merupakan suatu 

hambatan pada diri seseorang, sehingga belajar menjadi tidak berjalan baik ataupun 

manjadi tidak efektif. 

2. Karakteristik Peserta Didik Berkesulitan Membaca 

Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar membaca mempunyai karakter 

sebagai berikut: 

a. Tulisan dibaca secara terbalik ketika membaca, seperti: saku dibaca suka, q 

dibaca p. 

b. Menunjuk setiap kata yang dibaca. 

                                                           
15

 Mulyadi. Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbimbingan Terhadap belajar Khusus, h. 14. 
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c. Menelusuri setiap baris bacaan ke bawah dengan jari. 

d. Seharusnya mata yang bergerak, namun peserta didik menggerakan kepala. 

e. Memperlihatkan buku secara aneh. 

f. Menampilkan buku sangat dekat dengan mata. 

g. Terlalu sering melihat gambar kalau ada. 

h. Mulutnya komat-kamit ketika membaca. 

i. Membaca kata demi kata tanpa melihat secara menyeluruh. 

j. Terlalu cepat membaca. 

k. Bacaan tanpa ekspresi.
16

 

3. Ciri-ciri Peserta Didik yang Kesulitan Membaca 

a. Sulit mengingat urutan sesuatu berupa abjad atau nama hari 

b. Butuh waktu dalam mempelajari huruf 

c. Kesulitan mengucapkan kata yang baru dikenal. 

d. Sulit mengeja huruf atau angka yang terbolak  balik 

e. Sering lamban atau salah membaca. 

f. Kesuitan memahami memroses makna yang didengarnya. 

g. Lamban dalam menulis.
17

 

4. Jenis-Jenis Membaca 

                                                           
16

 Mulyadi. Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbimbingan Terhadap belajar Khusus. h. 36. 
17

 Meitasari Ayuk Ninik.Mengatasi Kesulitan Keterampilana Membaca pada Awal Tahun 

Pelajaran Siswa kelas X. h.20.(diakses tanggal  15 2020) 
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a. Membaca nyaring (kaitannya dengan suara) terdiri atas 2 bagian, yaitu 

membaca ekstensif dan intensif. Membaca ektensif adalah kegiatan membaca 

cepat dengan waktu yang singkat. Membaca ektensif dibagi 3 membaca survei, 

sekilas, dangkal. Contoh membaca ekstensif adalah membaca puisi, membaca 

humor dan lainnya. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan 

secara mendalam serta maksimal sebuah informasi, contohnya membaca teliti 

yaitu membaca yang dilakukan secarateliti untuk memahami, menilai serta 

mengevaluasi 

b. Membaca dalam hati (tidak bersuara tetapi menggunakan ingatan visual).
18

 

5. Tujuan Membaca  

Tujuan membaca adalah sebagai berikut: 

a. Memahami secara menyeluruh isi bacaan atau membaca secara detail. 

b. Memahami gagasan utama dalam bacaan secara cepat. 

c. Memeroleh informasi tentang sesuatu hal. 

d. Mengenal kata sulit. Perkembangan bahasa yang luas bahkann menyerap 

bahasa gaul atau bahasa lain membuat kita semakin belajar melalui membaca, 

untuk mengetahui suatu kata tersebut. 

e. Mengetahui peristiwa penting yang terjadi kapanpun dimanapun. Keterbukaan 

informasi menyebabkan kita mengetahui berbagai pristiwa baik dalam negeri 

                                                           
18

 Meitasari Ayuk Ninik.Mengatasi Kesulitan Keterampilana Membaca pada Awal Tahun 

Pelajaran Siswa kelas X. h . 23. 
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maupun di luar negeri. Hal ini, membuat kita semakin memiliki banyak 

wawasan. 

f. Memeroleh karya baik berupa karya fiksi maupun non fiksi. Membaca 

membuka wawasan yang sangat luas, bahkan kita bisa membaca berbagai 

macam karya dalam berbagai bentuk. Karya memiliki macam mulai dari 

novel, cerpen maupun puisi. 

g. Memeroleh informasi  tentang lowongan pekerjaan 

h. Mencari barang atau produk yang cocok. Maksudnya ketika kita ingin 

mencari sesuatu entah, di media masa maupun media lain, kita bisa 

menemukanya dengan cara membaca mencari informasi yang kita perlukan. 

Mencari barang dari media masa maupun media jejaring sosial yang kita 

miliki. 

i. Menilai kebenaran dari gagasan penulis. Membaca membuat kita tahu serta 

menilai gagasan yang dimiliki seseorang, sehingga kita mampu membedakan 

gagasan penulis dengan gagasan yang dikemukakan orang lain. 

j. Mendapatkan alat tertentu 

k. Agar mendapatkan keterangan dari ahli atau mencari definisi suatu istilah
19

 

2. Faktor-Faktor Kesulitan Membaca 

Faktor-faktor yang memengaruhi dari dalam diri peserta didik (internal) dan juga 

yang muncul, karena pengaruh dari luar diri peserta didik (eksternal) menyebabkan 

tidak telatihnya kemampuan membaca peserta didik. Guru harus mencoba 

                                                           
19

  Rofiqi. Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa  (Jakarta: Literasi Nusantara,  2020), h. 45. 
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mengetahui keadaan peserta didik hambatan tersebut timbul karena faktor internal 

atau dari faktor eksternal. Dua faktor ini sangat penting di mana seorang peserta 

didik, dipengaruhi oleh hal yang ada di dalam dirinya maupun dari luar dirinya. 

1. Faktor Internal 

Meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psiko-fisik peserta didik, 

yaitu: 

a. Bersifat kognitif (ranah cipta), ranah   kognitif yang dimaksud seperti 

rendahnya kapasitas intelektual\intelegensi peserta didik 

b. Besifat afektif (ranah rasa), meliputi pengendalian sikap serta emosi 

c. Bersifat psikomotor (ranah karsa) antara lain seperti terganggunya alat-alat 

indra pengelihatan dan pendengaran (mata dan telinga).
20

 

 Kesimpulan dari uraian di atas dapat kita pahamai bahwa, faktor-faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi; a) kognitif 

(ranah cipta), b) afektif (kelabilan sikap dan emosi), c. psikomotorik (ranah karsa). 

 Faktor-faktor internal yang memengaruhi kemampuan membaca yaitu, faktor 

yang disebabkan oleh diri peserta didik terutama minat baca yang kurang dibiasakan 

untuk belajar membaca. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan membaca 

peserta didik. Menurut syaiful Bahri Djamarah kesulitan membaca merupakan suatu 

kondisi peserta didik tidak dapat membaca secara wajar, penyebabnya adanya 

hambatan, ancaman, serta gangguan dalam mambaca. Hambatan tersebut membuat 
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proses belajar tidak efektif sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai secara 

maksimal.
21

 

 Kesulitan membaca akan menimbulkan suatu keadaan peserta didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. 

Peserta didik yang mengalami hal ini bisa ditandai dengan adanya gejala misalnya, 

prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata hasil yang dicapai tidak seimbang  

serta lambat dalam melakukan tugas belajar 

2. Faktor Eksternal 

a. Keadaan ekonomi. 

Faktor eksternal peserta didik mencakup semua situasi serta kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktifitas belajar peserta didik. Faktor 

eksternal dapat dibagi menjadi 3 bagian meliputi; 

1) Lingkungan keluarga, meliputi: ketidakharmonisan dalam keluarga ayah dan 

ibu, serta rendahnya kehidupan ekonomi dalam keluarga. 

2) Lingkungan masyarakat, meliputi: wilayah perkampungan yang kumuh, dan 

teman sepermainan yang nakal. 

3) Lingkungan sekolah, meliputi: kondisi gedung serta letaknya yang buruk 

seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar tidak mendukung serta 

berkualitas rendah.
22
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Uraian di atas tentang faktor yang memengaruhi kesulitan membaca bukan 

hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja akan tetapi disebabkan juga oleh faktor 

dari luar diri induvidu atau eksternal. Faktor keluarga cukup besar memengaruhi 

terhadap keberhasilan belajar peserta didik, pergaulan dalam pertemanan juga 

berdampak pada sukses tidaknya membaca peserta didik. 

1) Kasus kesulitan membaca dengan latar belakang  kurangnya motivasi dan minat 

belajar. 

2) Sikap negatif terhadap guru, pelajaran dan situasi belajar yang sedang 

berlangsung 

3) Kebiasaan belajar yang salah. 

4) Ketidakserasian antara kondisi objektif keberagaman pribadinya dengan kondisi 

objektif instrumental implus dan lingkungan.
23

 

 Adapun penjelasan tentang beberapa poin di atas, akan dijelaskan secara rinci: 

 Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan dari dalam diri seseorang 

adalah suatu keinginan untuk semangat melakukan sesuatu agar dia memahami apa 

yang ingin dia tahu. Dorongan itu juga datang dari orang lain baik dari teman, sahabat 

atau keluarga. Motivasi juga merupakam hal penting untuk peserta didik, karena 

dalam hal belajar jika tidak terdapat motivasi, maka pesrta didik cenderung jenuh 

dengan mata pelajaran atau dengan apapun yang dia lakukan. 
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 Motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif saat-saat tertentu, terutama bila ada kebutuhan untuk mencapai suatu 

tujuan serta kebutuhan yang dirasa cukup mendesak. Motif membuat orang menjadi 

lebih bersemangat dalam menjalankan aktifitas serta rutinitas sahari-hari
24

 

 Motivasi tersebut mendorong untuk melakukan sesuatu yang positif.  Sebagai 

calon pendidik perlu memberikan motivasi baik berupa ucapan atau hadiah yang 

membuat peserta didik semangat menjalani rutinitas belajar. Jika tidak ada minat 

belajar atau motivasi akan berdampak pada anak sendiri, peserta didik akan 

mengalami kesulitan untuk memahami atau tidak mendengar sekalipun apa yang 

diajarakan guru.
25

Motivasi membuat orang ingin melakukan sesuatu yaitu belajar 

atau segala sesuatu yang ingin dilakukan seseorang. Hal itu menyebabkan motivasi 

sangat penting bagi peserta didik, motivasi menyebabkan perubahan seseorang karena 

dia mau tahu dan akhirnya paham akan sesuatu itu. 

 Bisa disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa motivasi adalah hal yang cukup 

penting bagi peserta didik agar mereka belajar. Dorongan atau motivasi bisa dari 

orang tua, guru, teman  maupun diri sendiri. Rasa semangat dari motivasi membuat 

orang lebih percaya diri terhadap kemampuannya dan berani menunjukan dirinya.   

   Sikap negatif terhadap guru adalah suatu keadaan di mana peserta didik tidak 

menyukai gurunya mungkin, karena pelajaran yang diajarkan, atau kejenuhan 
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terhadap guru atau situasi yang ada. Sikap negatif tersebut bisa diatasi oleh guru 

dengan menggunakan strategi atau metode yang tepat dalam suatu kondisi atau 

situasi. Metode juga sangat memengaruhi kegiatan belajar, sehingga guru harus 

mengetahui kondisi peserta didiknya. 

 Kebiasaan belajar yang salah merupakan suatu kondisi peserta didik,  ketika 

belajar tidak memerhatikan apa yang guru sampaikan atau tidak fokus terhadap 

pelajaran. Guru memberi selingan permainan yang mengembalikan kofokusan 

mereka. Guru juga melihat kondisi kelas dengan teliti terutama bagian peserta didik 

yang memiliki masalah kesulitan membaca atau belajar lainya. 

 Terakhir adalah masalah kepribadian peserta didik kaitannya, dengan kondisi 

lingkungan yang ada di sekolah. Di mana seseorang tentu memiliki pribadi yang 

berbeda karena manusia memiliki keunikan masing-masing, sehingga perlu juga, 

mengetahui tentang bagaimana kepribadian peserta didik dan mengelompokanya agar 

kita lebih memahami kondisi peserta didik yang kita ajar.
26

 Perlu metode yang 

bervariasi serta aturan ruang kelas yang membuat peserta didik nyaman. 

 Kegiatan pembelajaran diciptakan guru tidak selamanya sama dari hari ke hari. 

Suatu waktu bisa juga guru membuat situasi belajar mengajar di alam bebasmisalnya, 

di pekarangan sekolah. Guru dalam situasi ini tentu berusaha memilih metode 

mengajar untuk menyesuaikan suatu situasi yang diciptakan. Situasi yang lain sesuai 

dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran, 
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membuat kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang  bervariasi. Peserta 

didik dibagikan kelompok belajar dibawah pengawasan guru.
27

 

 Tugas guru yang paling pertama ialah, menciptkan suasana kelas yang menunjang 

terlaksanya suatu proses kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Belajar yang 

optimal dapat dicapai jika guru mampu membuat suasana menyenangakan, mengatur 

dengan baik dengan menejemen kelas.
28

 

 Proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, 

dan memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru 

mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas 

untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Penyampaian materi pelajaran 

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan belajar sebagai suatu proses 

yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan peserta didik.  

 Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik berat 

memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi, seperti sikap, nilai-nilai, 

dan penyesuaian diri. Demikian, dalam proses belajar mengajar, guru tidak terbatas 

sebagai penyampai ilmu pengetahuan.
29

 

 Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Orang  yang  
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disebut  guru  adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan  merancang  program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir 

dari proses  pendidikan.
30

 Disamping  itu,  kedudukan  guru  dalam  kegiatan  belajar 

mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Pendidikan guru strategis, karena 

guru yang memiliki atau memilih bahan pelajaran yang akan dikeluarkan kepada 

peserta didik. Kualitas guru sangat menentukan hasil belajar peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 
31

 

Salah satu faktor yang langsung memengaruhi efesiensi dan efektifitas proses  

belajar  mengajar  yaitu  metode  pembelajaran  yang  digunakan  oleh  guru, 

disamping  dengan  penguasaan  materi  pengajaran.  Oleh  karena  itu,  guru   adalah 

subjek pembelajar peserta didik dan memiliki peranan penting dalam acara 

pembelajaran salah  satunya  yaitu  melakukan  pembelajaran  sesuai  dengan  

berbagai  metide pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  peserta didik,  

bahan  ajar,  dan  kondisi sekolah  setempat.  Penyesuaian  tersebut  dilakukan  untuk  

peningkatan mutu belajar.
32

 Efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. 

Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses  pembelajaran  sangat  ditentukan  oleh  

kualitas  atau kemampuan guru. 
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Metode  dapat  diartikan sebagai  cara, prosedur  kerja  yang  teratur atau 

sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran. 

Uraian atau penjelasan  menunjukkan  bahwa  suatu  metode disain pembelajaran 

menyajikan bagaimana  suatu  pembelajaran  dibangun  atas dasar teori-teori seperti 

belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi,  sistem,  dan  sebagainya.  Tentu  saja  

semua mengacu  pada  bagaimana  penyelenggaraan  proses belajar  dengan  baik.  

Sebagai saran disain pembelajaran mengandung aspek bagaimana sebaiknya 

pembelajaran diselenggarakan  atau  diciptakan  melalui  serangkaian  prosedur  serta  

penciptaan lingkungan belajar.
33

 

Faktor  keaktifan  peserta didik sebagai  subjek  belajar  sangat menentukan, pada 

kegiatan di masa-masa, lalu banyak interaksi belajar mengajar  yang  berjalan  secara  

searah.  Fungsi  dan  peranan  guru  menjadi  amat dominan, di lain pihak peserta 

didik hanya menyimak dan mendengarkan informasi atau pengetahuan  yang  

diberikan  gurunya.  Ini  menjadikan  kondisi  yang  tidak proporsional dan guru 

sangat aktif, tetapi sebaliknya peserta didik menjadi pasif dan tidak kreatif.
34

 

Kegiatan dan hal yang paling pokok adalah kegiatan belajar mengajar. Tercapai 

atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran, tergantung bagaimana proses belajar yang 

dialami oleh peserta didik. Sistem pembelajaran yang terlaksana di SD Inpres Balang-
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Balang Samata untuk mata pelajaran akan berjalan baik jika guru mengkombinasikan 

metode atau memberikan metode yang tepat.  

Belajar harus secara aktif antara guru maupun peserta didik bukan secara pasif, 

untuk itu kesulitan membaca peserta didik akan menyebabkan hambatan. Peserta 

didik mengalami  hambatan kurang memahami sehingga, proses ingin tahu mereka 

mengalami kendala, tanpa pertanyaan dan tanpa daya tarik belajar
35

 

b. Kesulitan Membaca 

 Menurut Khusnin faktor yang menyebabkan kesulitan membaca, yaitu: 

a) Kurang mengenal huruf 

Kesulitan tentang tidak mampunnyai peserta didik mengenal huruf-huruf. 

Tidak jelasnya peserta didik dalam pelafalan sebuah huruf sering terjadi 

khususnya pada huruf [b], [c], [d], [t], [v]. mengenalkan huruf yang sama 

kepada peserta didik dengan cara memberikan kata yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari misal bara, cara, dara. 

b) Membaca kata demi kata 

Peserta didik mengalami kesulitan jenis ini biasanya berhenti setelah 

membaca sebuah kata, tidak segera diikuti dengan kata yang berikutnya. 

Membaca kata demi kata sering kali disebabkan oleh gagal memahami 

makna kata yang kurang lancar membaca.  

c) Tidak menguasai tanda baca. 
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Ada peserta didik yang bisa membaca dengan baik, namun dia membaca 

tidak ada putus-putusnya. Mereka membaca tidak menggunakan tanda 

baca seperti koma, tidak pula mendengar sendiri yang sedang dibaca. 

Secara sekilas nampaknya, yang mendengarnya seakan tidak mampu 

merangkai kata yang dibacanya, apalagi mengerti makna perasaan tentang 

yang dibaca. Tidak Memerhatikan huruf atau kata pada pemenggalan kata 

(berhenti  membaca) yang dilakukan peserta didik.
36

 

d)  Penghilangan huruf atau kata 

Penghilangan huruf oleh peserta didik adalah tidak membaca salah satu 

huruf, sehingga terdengar berbeda hal ini disebabkan oleh 

ketidakmampuan peserta didik mengucapkan huruf-huruf yang 

membentuk kata. 

e) Pengulangan kata 

Kebiasaan peserta didik mengulang kata atau frase dalam membaca.  Hal 

ini disebabkan oleh faktor tidak mengenal kata dan kurang menguasai 

huruf. Pengulangan kata   juga disebut reduplikasi adalah proses 

pengulangan kata atau penurunan kata dengan perulangan utuh atau 

sebagian.
37
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Berkaitan dengan pendapat di atas, Abudrahman mengklasifikasi faktor-faktor 

kesulitan membaca disebabkan oleh hal sebagai berikut: 

a) Peserta didik kurang mengenal huruf 

b) Peserta didik tidak memahami kalimat yang dibacanya 

c) Peserta didik melakukan kesalahan melafalkan huruf yang bunyinya miri, seperti 

bunyi huruf b dengan p. 

d) Tidak menguasai tanda baca
38

 

 Faktor yang memengaruhi kesulitan membaca menurut syaiful Bahri Djamarah 

kesulitan belajar merupakan suatu kondisi peserta didik tidak dapat belajar secara 

wajar, penyebabnya adanya hambatan, ancaman, serta gangguan dalam belajar. 

Hambatan tersebut membuat proses belajar tidak efektif, sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai secara maksimal.
39

 

 Kesulitan membaca akan menimbulkan suatu keadaan peserta didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. 

Peserta didik yang mengalami kesulitan membaca biasa ditandai dengan adanya 

gejala misalnya, prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata, hasil yang dicapai 

tidak seimbang dengan apa yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas belajar. 

3. Mengatasi Kesulitan Membaca Peserta Didik 

Guru memiliki peran sebagai fasilitator memengaruhi terhadap perkembangan 

peningkatan membaca pserta didik. Berhasil tidaknya membaca peserta didik tidak 
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terlepas dari cara guru membimbing dan mendidik peerta didiknya. Kesulitan 

membaca tampak sering terlihat tegang seperti mengerutkan kening, gelisah berbicara 

dengan suara tinggi atau menggigit bibir. Peserta didik juga merasa tidak aman dalam 

dirinya ditandai dengan perilaku menolak untuk membaca, menangis atau melawan 

guru.
40

 

Peserta didik yang mengalami gangguan ini mengalami kesulitan dalam 

membedekan ciri-ciri dan ukurana huruf, sehingga sering salah dalam mengucapkan 

kata, dalam membaca sering menambah atau mengurangi kata-kata. Peserta didik 

kadang memulai membaca dengan kata ditengah atau yang diakhir kalimat. 

Kebanyakan peserta didik yang mengalami gangguan membaca, tidak suka membaca 

cenderung menghindarinya. Kecemasan mereka meningkat manakala dihadapkan 

pada tuntunan membaca. dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mangalami 

dalam keslitan membaca, peserta didik berksulitan membaca sukar memusatkan 

perhatian.
41

 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli 

yang melibatkan peserta didik, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan diri sendiri dan mandiri. Prinsipnya pebimbing memberikan bantuan 
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kepada peserta didik. Bimbingan diberikan agara mengatsi masalah-masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik yang mengalami hambatan dalam membaca.
42

 

Kemampuan membaca merupakan dasar bagi peserta didikuntuk menguasai 

bidang studi. Lebih lanjutdijelaskan oleh Lerner peserta didik pada usia sekolah 

permulaan jika tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka peserta didik akan 

mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari bidang studi di kelas. Kesulitan 

membaca merupakan suatu keadaan peserta didik yang memiliki kemampuan 

membaca yang rendah. Berdasarkan rerata kemampuan membaca yang telah 

ditetapkan kesulitan membaca merupakan suatu keadaan, ketika peserta didik tidak 

mampu mengidentifikasi kata, sehingga peserta didik memiliki kecepatan 

membacayang lambat dan memiliki pemahaman bacaa yang rendah.
43

 

Bimbingan yang dilakukan guru dalam menghadapi peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar antara lain. 

1. Bimbingan Terhadap Peserta Didik Yang Kurang Mengenali Huruf 

Langkah yang ditempuh guru dalam mengatasi peserta didik yang kesulitan 

mengenali huruf ini dapat berupa:  

a. Huruf dapat dijadikan bahan nyanyian. Nyanyian yang tersebut membuat 

peserta didik merasa gembira. 
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b. Menampilkan huruf dan mendiskusikan bentuk (karakteristiknya) khususnya 

huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk (misalnya b, d, dan p).
 44

 

2. Bimbingan Terhadap Peserta Didik Yang Membaca Kata Demi Kata 

Langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar jenis ini adalah. 

a. Guru harus menciptkan suasana yang tenang. Peserta didik diberikan 

pelatihan membaca kata dengan cara menunjuk kata-kata yang tengah 

dibaca, yang dimaksudakan untuk mendorong dirinya melihat lebih jauh. 

b. Gunakan bacaan yang tingkat kesulitannya rendah. 

c. Peserta didik disuruh menulis kalimat dan membacanya dengan keras. 

d. Jika kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosa kata,  

e. Pengayaan kosa kata  

f. Jika peserta didik tidak menyadari bahwa dia membeca kata demi kata, 

rekamlah kegiatan peserta didik membaca dan putarlah hasil rekaman 

tersebut.
45 

 

3. Bimbingan Terhadap Peserta Didik Yang Yang Salah Frase. 

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ini dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Jika kesalahan penyebabnya adalah ketidaktahuan peserta didik makna 

kelompok kata (frasa), sajikan kelompok kata dan latihkan cara membacanya. 

                                                           

 

45
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b. Jika kesalahan disebabkan ketidaktahuan  peserta didik tentang tanda baca 

perkenalkan fungsi fungsi tanda baca dan cara membacanya. 

c. Berikan paragraf tanda baca, suruhlah peserta didik untuk membacanya. 

Selnjutanya ajakalah peserta didik untuk membacanya, selanjutnya ajaklah 

anak menuliskan tanda baca paragraf tersebut.
46

 

4. Bimbingan Terhadap Anak Yang Miskin Pelafalan 

 Mengatasi kesulitan pelafalan, guru dapat menggunakan cara berikut: 

a. Bunyi-bunyi yang diucapkan perlu diajarkan secara tersendiri. 

b. Bagi anak yang yang tidak dapat mengucapkan kata-kata secara tepat 

berikan latihan khusus pengucapan kata-kata tertentu yang dipandang 

sulit.
47

 

5. Bimbingan Terhadap Peserta Didik Yang Mengalami Kehilangan Kata  

 Untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kehilangan kata akan ditempuh 

cara berikut: 

a. Anak disuruh membaca berulang. 

b. Kenali jenis kata atau frasa yang dihilangkan. 

c. Berikan latihan membaca kata atau frasa
48

 

6. Bimbingan Terhadap Peserta yang Sering Mengulangi Kata 

 Upaya yang dilakukan guru dalam hal ini ditempuh dengan cara sebagai 

berikut: 
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 Syaiful Djamarah. Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 253 
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 Martini Jamaris.  Kesulitan Belajar (Bogor: Ghalia Indonesai, 2014), h. 137 
48

 Martini Jamaris.  Kesulitan Belajar, h. 139. 



43 
  

 
 

a. Peserta didik perlu disadarkan bahwa mengulang kata dalam membaca 

merupakan sesuatu yang buruk. 

b. Ulang agar mengenali jenis kata. Siapkan kata atau frasa jenis untuk 

dilatihkan.
49

 

7. Bimbingan Terhadap Peserta Didik Yang Sering Membalikan Kata. 

Upaya  mengatasi kesulitan ini dapat dikukuhkan dengan cara sebagai berikut. 

a. Peserta didik perlu disadarkan bahwa membaca (dalam bahan yang 

menggunakan sistem alfabetis) menggunakan orientasi dari kiri ke kanan. 

b. Bagi peserta didik yang kurang menguasai hubungan huruf bunyi, siapkan 

kata-kata yang memliiki bentuk serupa untuk dilatihakan. 

c. Latihan hendaknya dilakukan dalam bentuk kata yang bermakna, mislnya 

huruf p dan b dilatihkan dilatihakan dengan mengunakan kata yang mirip 

misalnya pagi dan bagi atau kata yang memiliku bunyi yang hampir sama 

menggunakan dua huruf tersebut. 

d. Memberikan dampingan secara khusus bagi peserta didik dalam kelas 

dengan media pembelajaran yang menarik.
50

 

8. Mengatasi Kesulitan Mengganti Suku Kata 

Mengatasi kesulitan mengganti suku kata dapat dibimbing dengan cara 

sebagai berikut: 
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a. Gunakan bahan bacaan termasuk kategori mudah. 

b. Identefikasi kata-kata yang sulit diucapkan oleh peserta didik. 

c. Memberikan latihan cara-cara mengucapkan kata sulit. 
51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian 

yang berusaha mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
1
 Penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 

di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
2
 

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

menggambarkan kesulitan belajar peserta didik yang terjadi, menganalisis penyebab 

kesulitan belajar serta merumuskan strategi penanganan yang tepat untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, 

strategi, dan implementasi model secara kualitatif
3
 penelitian ini dimaksudkan untuk 

jenis penelitian yang temuannya tidak melalui prosedur statistika atau dalam bentuk 

angka atau perhitungan.  Fenomenalogi suatu yaitu pendekatan dengan melihat tanpa 

                                                           
1
Suharsimi  Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Rineka  Cipta, 2016), h. 234. 

2
Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan  Bimbingan Konseling: 
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ikut campur dengan yang diteliti, mengamati peserta didik serta mencatat kenyataan 

dilapangan. 

2. Lokasi Penelitan      

Lokasi penelitian ini terletak SD Inpres Balang-Balang Kelurahan  Samata, 

Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan pengalaman hidup 

sebagai alat untuk memahami secara lebih baik fenomena yang terjadi.
4
 

C. Sumber Data 

 Maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

didapat dan diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu Studi tentang Kesulitan 

membaca peserta didik yaitu 4 peserta dan juga guru wali kelas yang bersangkutan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah telaah pustaka sebagai data pendukung dari data 

primer yang diperoleh melalui penelusuran berupa data, dokumen, profil sekolah 

serta data lain yang memiliki relefansi atau unsur penunjang lainnya terhadap apa 

yang menjadi objek dalam penelitian. 
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penelitian menggunakan teknik porposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan cara mengetahui kriteria-kriteria tertentu (Sugiono 2008). Proposive 

sampling adalah metode pengambilan sampel non –probabilitas dan ini terjadi ketika 

”elemen yang dipilih untuk sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Proposive 

sampling penilaian pribadi diperlukan untuk memilih kasus yang membantu 

menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. 

D.   Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

tiga cara yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
1
 

Teknik observasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

mengunakan teknik pengamatan secara langsung  dengan model partisipasi pasif di 

mana peneliti hadir dalam suatu kegiatan tetapi tidak berinteraksi atau berpartisipasi 

dengan komunitas yang akan diteliti. Observasi ysng dilakukan adalah 4 peserta didik 

dan juga guru wali kelas. Obsrvasi guru wali kelas dan peserta didik 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bertukar informasi yang dilakukan oleh dua orang melalui 

tanya jawab. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur atau wawancara yang sebelumnya dibuat peneliti dan 
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juga tidak terstruktur. Wawancara dilakukan adalah guru wali kelas yang terkait. 

Wawancara guru wali kelas. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi, yakni pengumpulan data pada peserta didik yang menjadi objek 

penelitian seperti dokumen-dokumen serta foto-foto pada saat penelitian berlangsung. 

Mengambil gambar, daftar peserta didik yang sedang melakuakan pembelajaran. 

E.  Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif melibatkan seorang peneliti yang tempatkan sebagai 

instrumen penelitian paling vital. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian 

kualitatif mutlak diperlukan. Proses pengumpulan data seorang peneliti tidak akan 

memperoleh data yang valid tanpa adanya alat bantu yang lain. Oleh sebab, itu 

diperlukan alat bantu berupa instrumen penelitian yang akan membantu peneliti untuk 

mempermudah dirinya dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data. 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

berdasarkan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Pedoman Observasi  

Pedoman observasi adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti pada saat 

penelitian dilakukan. Pedoman observasi ini berupa butir-butir pernyataan yang 

mendapatkan kepastian melalui pengamatan langsung pada saat observasi dilakukan. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang sering juga disebut interview atau kuesioner lisan, adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terhadap 
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objek penelitian. Melakukan teknik tersebut digunakan pedoman wawancara berupa 

daftar pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan kepada responden.   

3.  Pedoman Dokumentasi
 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui tulisan, pemotretan, dan 

perekaman yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis 

terhadap transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang 

memungkinkan peneliti menghadirkan temuan. 

Analisis data  dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan 

dengan pengumpulan data di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

kegiatan analisis data dalam penelitian ini berlangsung sepanjang proses 

pengumpulan data di lapangan hingga data yang dikehendaki sudah dianggap 

lengkap. 

Rangkain proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur atau 

alur anlisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu 

1. Reduksi Data 

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (reductoin) berarti pengurangan, 

susutan, atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan 

reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan tanpa mengurangi 

esensi makna yang terkandung di dalamnya. Demikian, reduksi data merujuk pada 

proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, mengubah bentuk 

data yang terdapat pada catatan lapangan, dengan mempertajam atau memperdalam 

hasil dari data yang diperoleh serta membuang yang tidak diperlukan 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah meyajikan 

data(display). Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

urain singkat, bagan, tabel, grafik dan sebagiannya. Tujuannya yaitu untuk membuat 

informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses sehingga para 

pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan 

pemaparan datanya.
6
 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis 

data  terhadap sebuah penelitian. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti 

proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan.
7 

Data yang telah direduksi, dan diorganisir dalam bentuk sajian data,  kemudian 

disimpulkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

G.   Pengujian  Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara tringulasi data. 

Pengecekan keabsahan data dengan cara tringulasi, adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, 

untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
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1. Tahap-Tahap Penelitian 

Menurut Meleong bahwa “pelaksanaan penelitian ada tiga tahapan yaitu: yang 

pertama pra lapangan, kedua tahap pekerjaan lapangan dan ketiga tahap analisis data 

dalam penelitian ini di tempuh sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan atau tahap  sebelum ke lapangan meliputi kegiatan 

penentuan fokus, persesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat penelitian, 

mencangkup obeservasi lapangan dan permohona izin kepada subjek yang diteliti, 

konsultasi fokus penelitian, penyusulan usulan penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang  

berkaitan dengan kesulitan belajar membaca. Data tersebut diperoleh dengan 

obsevasi dan wawancara, dengan cara melihat proses belajar dan mengajar peserta 

didik di kelas, cara belajar peserta didik dan cara guru mengajar di  sekolah 

tersebut. 

c. Tahap Analisis Data 

Tahap ini meliputi analisis data baik yang didapatkan dengan cara observasi 

maupun wawancara yang mendalam dengan peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar. Lalu melakukan penafsiran data sesuai dengan konteks masalah 

pada penelitian selanjutnya pengecekan kaabsahan data dengan cara mengecek 

sumber data yang di dapat dan metode perolehan data, sehingga data benar-benar 

valid sebagai dasar dan bahan agar memberikan makna data yang merupakan 

proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang tengah diteliti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian adalah jawaban empirik terhadap rumusan masalah yang telah 

ditetapakan oleh peneliti. Hasil penelitian  yang telah dilakukan di SD Inpres Balang-

balang dimana hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas serta observasi 

dan dokumentasi serta catatan lapangan didapatkan data sebagai  berikut: 

1. Kesulitan Membaca Peserta Didik Kelas III di SD Inpres Balang-Balang 

Setelah situasi pandemi COVID 19 lumayan mereda dengan kembalinya 

aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah, peneliti kemudian melakukan 

penelitian secara langsung di sekolah tersebut. Adapun instrumen yang digunakan 

peneliti dalam melihat kesulitan peserta didik dalam membaca yaitu dengan 

menggunakan instrumen observasi secara langsung di dalam kelas pada saat guru 

kelas IIIA SD Inpres Balang-balang mengajar.  

 Adapun hasil observasi yang diperoleh penelitian adalah: setelah guru 

membuka pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk membuka buku siswa kelas 

IIIA SD halaman 20. Setelah semua peserta didik membuka buku siswa yang 

diarahkan guru, setiap peserta didik diminta guru untuk membaca bacaan yang 

terdapat dalam buku tersebut. Satu persatu peserta didik yang disebut namanya oleh 

guru kemudian membaca bacaan yang ada dalam buku tersebut dengan dikontrol oleh 

guru. Dalam kegiatan membaca ini, peneliti menemukan ada beberapa siswa yang 

telah peneliti kelompokkan menjadi beberapa kelompok kemampuan membaca.  
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Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IIIA di SD 

Inpres Balang-balang sebanyak 30 peserta didik dengan rinciannya yaitu 9 peserta 

didik laki-laki dan 21 peserta didik perempuan. Dari 30 peserta didik terdapat 26  

peserta didik yang sudah lancar dalam membaca, dan  4 orang peserta didik yang 

masih mengalami kesulitan dalam membaca. Oleh karena itu, di sini peneliti berusaha 

membagi dalam dua kategori untuk keempat peserta didik tersebut.   Kategori yang 

pertama, untuk peserta didik yang belum bisa membedakan huruf, dan untuk kategori 

kedua peserta didik yang belum bisa merangkai huruf menjadi kata. Sehingga di sini, 

peneliti memberi singkatan N, dan M, bagi peserta didik yang mengalami kesulitan 

mengenal huruf. dan MA dan KA untuk kategori kedua peserta didik yang belum bisa 

merangkai huruf menjadi kata 

a. N dan M adalah peserta didik yang mengalami kesulitan mengenal huruf 

sehingga masih belum bisa menyambung kata dengan benar. Berdasarkan 

observasi yang peneliti lakukan, peserta didik ini cukup kesulitan 

membedakan huruf sehingga kesulitan dalam pembelajaran. N dan M adalah 

anak yang jarang ke sekolah berdasarkan wawancara mereka memiliki minus, 

sehingga guru memberikan meja paling depan untuk keduanya. N dan M juga 

mempunyai kelebihan bisa menggambar dengan baik namun, karena mereka 

tidak bisa membaca terkadang mereka tidak masuk sekolah. N dan M juga 

terlihat sedikit pemalu. Adapun gambaran tentang karakter peserta didik N 

dan M berdasarkan obeservasi peneliti adalah peserta didik yang tidak terlalu 

berinteraksi dengan teman kelasnya maupun teman di lingkungan sekolahnya 

serta mereka juga memiliki nilai standar rata-rata. 
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b. KA dan MA masih tersendat membaca dalam kategori bisa merangakai huruf 

menjadi kata, sehingga dalam membaca masih harus mengeja. Berdasarkan 

pengamatan peneliti guru berusaha membantu peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung dan mencoba memberi perlakuan khusus pada 

peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. KA dan MA tidak 

memiliki kekurangan yang berarti. mereka mereka berdua berusaha untuk, 

datang setiap hari ke sekolah. 

 Beradasarkan wawancara peneliti bersama guru kelas IIIA SD Inpres Balang-

balang, minat belajar membaca peserta didik kurang. Terdapat beberapa peserta didik 

yang sedikit malu untuk terus belajar membaca dengan lebih intensif, karena 

temananya yang lain sudah bisa membaca bahkan untuk peserta didik ini tidak 

memiliki banyak teman. N terkadang tidak masuk sekolah, hal ini membuat peserta 

didik ini sulit untuk diajarkan lebih intensif. 

 Hal itulah, yang membuat perlunya diperhatikan, berbagai faktor yang 

memengaruhi kesulitan membaca peserta didik tersebut. Terutama faktor eksternal di 

mana dari kelas 1 sampai kelas III mereka pernah hanya melakukan kelas DARING, 

karena bencana COVID 19. Mereka hanya belajar di rumahnya masing-masing. 

Bahkan yang belajar secara DARING hanya sebagian kecil peserta didik. Hal ini, 

cukup memengaruhi, sehingga guru tidak dapat mengajari lebih intensif, namun 

setelah tatap muka guru berusaha mengajari peserta didik tersebut.  
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2. Faktor-Faktor Kesulitan Membaca Peserta Didik Kelas III di SD Inpres 

Balang-balang 

a. Faktor-faktor Internal 

Menguraikan faktor-faktor kesulitan membaca peserta didik di SD Inpres 

kelas III Balang-balang, peneliti memberikan gambaran tahapan agar 

memudahkan menentukan masalah yang menyebabkan peserta didik kesulitan 

dalam membaca.  ada 2 tahap yaitu; tahap identifikasi kasus dan identifikasi 

masalah. Adapun penjelasan dari kedua tahapan tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Identifikasi kasus 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas III menunjukkan bahwa di 

sekolah tersebut terdapat peserta didik yang kesulitan membaca. Peserta didik 

tersebut ada 4 peserta didik dengan kesulitan yang berbeda-beda.   

a) Kesulitan membaca peserta didik M dan N adalah kurangnya 

pengenalan huruf abjad. Terdapat beberapa huruf yang masih belum 

diketahui seperti huruf t dibaca i serta belum bisa menggabungkan kata. 

Peserta didik N masih banyak huruf yang tidak diketahui  seperti g yang 

diganti f saat diobservasi, i yang diganti e, y yang diganti n 

mengakibatkan penggabungan kata cukup sulit. Peserta didik N 

berdasarkan temuan peneliti bahwa dia juga memiliki masalah kesulitan 

membaca dari buku yang peneliti amati terlihat dalam kata berani yamg 

kekurangan salah satu hurufnya benar. Kecamatan yang yang 

kekurangan a diganti kecmatan dan juga tidak ada spasi yang jelas 

dalam membacanya. Penyebab peserta didik N kesulitan membaca yang 

dilihat di lapangan berdasarkan hasil wawancara guru, terutama N 
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karena tidak bertatap muka selama pandemi sehingga tidak intensif 

untuk belajar, terkadang dia malas ke sekolah. Memiliki kekurangan 

penglihatan yang membuat guru harus menyuruh N untuk duduk paling 

depan serta terkadang terlihat pemalu untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya. Pesrta didik M adalah peserta didik yang kelihatan pemalu, 

suaranya kecil. Kesulitan membaca pada peserta didik M yaitu sulit 

membedakan huruf yang memiliki kesamaan bunyi dan bentuk serta 

kesulitan dalam penyebutan huruf-huruf konsonan seperti f dan v yang 

hampir memiliki kesamaan bunyi, seperti huruf  p dan q yang hampir 

sama bentuknya  serta huruf r yang sulit diucapkan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru sebagai berikut:  

(1) Peneliti: “Bagaimana keadaan sensori (penglihatan, 

pendengaran) peserta didik yang berkesulitan belajar 

membaca permulaan? 

Guru: “Peserta didik N dan M memiliki kekurangan 

penglihatan dia tidak dapat melihat jarak jauh.
4
 Guru dalam 

kelas mengajari peserta didik secara langsung, dengan 

menggunakan media saat belajar yaitu, buku yang sedang 

dipelajari saat itu. Terkadang guru memberikan motivasi 

untuk belajar, menasihati serta mengarahkan peserta didik 

untuk belajar membaca. Hampir setiap hari diberikan 

bimbingan dan mengenalkan huruf kepada peserta didik 

                                                           

4 
Wawancara dengan Ibu, Fitriani, Guru Wali K, pada tanggal 24 April 2022, pada jam 

08.00-09.00. 
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yang tidak mengenal huruf serta yang masih tersendat 

dalam membaca. 

(2) Peneliti: “bagaimana pendapat atau tanggapan ibu 

mengenai peserta didik yang berkesulitan membaca di 

kelas?”  

Guru: “Peserta didik yang berkesulitan membaca cukup 

saya perhatikan dengan baik. Saya memberi motivasi 

peserta didik untuk terus belajar, menasihati peserta didik 

yang terkadang malas sekolah, serta mengarahkan peserta 

didik dengan memperhatikan secara khusus.”
1
 

b) Peserta didik MA dan KA memiliki kemiripan dalam segi 

masalah masih belum lancar dalam membaca tetapi masih 

tersendat.  Peserta didik MA dan KA yang diidentifikasi hanya 

perlu belajar serta mengulang lebih giat dalam membaca, karena 

sudah mengenal huruf, sudah dapat menggabungkan kata dengan 

baik serta membaca kalimat walaupun masih tersendat.  

2) Identifikasi masalah  

Indentifikasi faktor-faktor masalah yang dihadapi peserta didik saat 

pendemi guru kelas III cukup kesulitan dalam memberikan pengajaran yang 

dilakukan secara online, setelah masuk kembali ke sekolah belajar seperti 

biasanya guru memahami bahwa ada 4 peserta didik yang mengalami 

kesulitan membaca. 

Oleh karena itu, guru memberi perhatian yang cukup bagi peserta didik, 

walau tidak didukung oleh analisis mendalam terhadap masalah yang hadapi 
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oleh guru yang mengajar kelas tiga tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas menunjukkan, bahwa guru setidaknya sedikit mengetahui 

penyebab masalah yang dihadapi peserta didiknya, meskipun tidak secara 

detail sampai ke analisis masalah yang lebih mendalam. 

Tahapan atau tindakan mencari alternatif masalah sama dengan tahapan 

analisis masalah  belum terlaksana. Para guru masih mencoba mengajari 

peserta didik, dengan caranya sendiri membantu sebisanya dan semaksimal 

mungkin.guru kelas membantu secara langsung dengan media seadanya saat 

pembelajaran berlangsung seperti media buku. Guru tetap memberikan 

perhatian secara intensif dan khusus untuk melihat perkembangan peserta 

didik. 

Kurangnya percaya diri juga termasuk faktor internal, ketika peserta didik 

kurang percaya diri yang dia lakukan mengakibatkan peserta didik kesulitan 

membaca. guru berusaha memotivasi dan memerhatiakan peserta didik 

walaupun kendalanya peserta didik kadang tidak masuk ke sekolah. 

b. Faktor-faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal adalah faktor dari luar diri peserta didik yang menjadi 

penyebab peserta didik dalam kesulitan membaca. Adapun faktor eksternal 

kesulitan membaca peserta didik kelas III SD Inpres Balang-balang berdasarkan 

hasil observasi dan wawanca peneliti adalah: 

1) Lingkungan sekolah: faktor yang menyebabkan peserta didik M dan N 

kesulitan membaca adalah kurangnya relasi yang dibangun antara teman 

kelasnya maupun teman-teman di lingkungan sekolah secara keseluruhan. 

Metode mengajar guru yang monoton sehingga pembelajaran kurang 
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menarik yang menyebabkan peserta didik tidak terlalu memperhatikan 

penjelasan guru.  

2) Lingkungan keluarga: faktor kesulitan membaca peserta didik 

dipengaruhi juga dengan lingkungan keluarga anak, dimana keluarga 

memiliki peranan besar dalam proses pembelajaran. Adapun faktor yang 

menyebabkan peserta didik kesulitan membaca adalah kurangnya 

motivasi dari orang tua, dimana proses pembelajaran diserahkan secara 

utuh orang tua kepada sekolah sehingga orang tua tidak memperhatikan 

belajar peserta didik di rumah.  Faktor lingkungan keluarga yang lain 

adalah kurangnya komunikasi baik yang dibangun anatara guru dan orang 

tua peserta didik dalam mengawasi perkembangan belajar peserta didik.  

3. Mengatasi  Kesulitan Membaca Peserta Didik di Kelas IIIA SD 

Inpres Balang-Balang  

Berdasarkan wawancara guru mengatakan bahwa peserta didik diajari 

membaca dengan media buku secara langsung. Menguraikan mengatasi 

kesulitan masalah bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan 

membaca di SD Inpres kelas IIIA Balang-balang peneliti memberikan 

gambaran tahapan agar memudahkan menentukan masalah serta penyelesaian 

dari masalah, ada 6 tahap yaitu; tahap identifikasi kasus, identifikasi masalah, 

analisis masalah atau diagnosis, alternatif pemecahan masalah atau prognosis, 

tindakan pemecahan masalah, dan evaluasi hasil pemecahan masalah. 

a. Identifikasi Kasus 

Guru dalam kelas mengajari peserta didik secara langsung, dengan 

menggunakan media saat belajar yaitu, buku yang sedang dipelajari saat 
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itu. Terkadang guru memberikan motivasi untuk belajar, menasihati serta 

mengarahkan peserta didik untuk belajar membaca. Hampir setiap hari 

diberikan bimbingan dan mengenalkan huruf kepada peserta didik yang 

tidak mengenal huruf serta yang masih tersendat dalam membaca.  

Berdasarkan wawancara berikut ini dengan guru: 

1) Peneliti: “bagaimana pendapat atau tanggapan ibu mengenai peserta 

didik yang berkesulitan membaca permulaan di kelas?” 

2) Guru: “Peserta didik yang berkesulitan membaca cukup saya 

perhatikan dengan baik. Saya memberi motivasi peserta didik untuk 

terus belajar, menasihati peserta didik yang terkadang malas 

sekolah, serta mengarahkan peserta didik dengan memerhatikan 

secara khusus.”
1
 

b. Identifikasi Masalah 

Indentifikasi masalah yang dihadapi peserta didik dilaksanakan cukup 

baik oleh guru kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 

menunjukan, bahwa guru setidaknya sedikit mengetahui penyebab 

masalah yang dihadapi peserta didiknya, meskipun tidak secara detail 

sampai ke analisis masalah yang lebih mendalam.  

c. Analisis Masalah Atau Diagnosis 

Tahap analisis masalah atau diagnosis tidak dilakukan oleh guru wali 

kelas IIIA SD Inpres Balang-balang tersebut sehingga masalah kesulitan 

membaca peserta didik tidak bisa dianalisi secara lebih mendalam oleh 

guru.  
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d. Alternatif Pemecahan Masalah Atau Prognosis 

Tahapan (prognosis) atau tindakan mencari alternatif masalah sama 

dengan tahapan analisis masalah (prognosis) belum terlaksana. Para guru 

masih mencoba mengajari peserta didik, dengan caranya sendiri 

membantu sebisanya dan semaksimal mungkin.guru kelas membantu 

secara langsung dengan media seadanya saat pembelajaran berlangsung 

seperti media buku. Guru tetap memberikan perhatian secara intensif dan 

khusus untuk melihat perkembangan peserta didik. 

e. Pemecahan Masalah 

Pelaksanaan bimbingan pemecahan masalah, pada tahapan ini, guru 

kelas sudah mampu memberikan bimbingan belajar kepada empat peserta 

didik yang berkesulitan membaca walau belum secara sistematis. Peserta 

didik sering diajari membaca secara langsung oleh guru kelas, meski 

masih menerapkan metode yang dulu metode konvesional untuk 

mengajari. 

Guru berusaha memberikan motivasi terhadap peserta didik yang 

mengalami kesulitan membaca agar peserta didik lebih bersemangat dan 

giat untuk belajar. Memberikan reward kepada peserta didik jika dia bisa 

memahami yang sedang dipelajari atau tugas yang dihapai umumnya 

dalam bentuk verbal. 

f. Evaluasi Hasil Pemecahan Masalah 

Tahapan terakhir dalam bimbingan adalah evaluasi, guru memberikan 

bimbingan dalam proses pembelajaran, tetapi tidak diimbangi dengan 

evaluasi terhadap bimbingan yang mereka lakukan untuk mengetahui 
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kelemahan guru sendiri dalam mengajarkan memabaca kepada peserta 

didiknya. Seharusnya mereka mengevaluasi terhadap bimbingan yang 

telah mereka lakukan namun, karena mereka masih membimbing secara 

konvesional guru hanya melakukan semampunya. 

Guru tidak melakukan evaluasi yang sebenarnya untuk memastikan 

peserta didik dapat mencapai perkembangan yang optimal dan dapat 

mengatasi kesulitannya. Menurut pendapat Suanryo Kartadunata 

bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik hendaknya bisa 

mengatasi kesulitan membaca atau kesulitan lain pada peserta didik, 

setelah melalui proses perubahan belajar mereka dapat mendapat hasil 

yang optimal sesuai dengan kemapuan, minta serta bakat yang dimiliki. 

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai. Evaluasi bukan hanya 

memberikan angka dan menilai berhasil tidaknya sesuatu program, 

melainkan juga digunakan untuk membuat keputusan, sebab-sebab 

ketidakberhasilan, tidak lanjut dan solusi pemecahannya. Jadi, evaluasi 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang pencapaian hasil. Proses pemberian angka 

atau usaha memperoleh deskripsi dari suatu tingkat  karakteristik tertentu 

pada seseorang itulah yang dinamakan.
1
 

Evaluasi pendidikan khususnya evaluasi tentang cara mengajar guru, 

merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan 

mengumpulkan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

                                                           

1
Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT.Bumi Angkasa, 2020), h.8.  
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peserta didik. Kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk 

dijadikan dasar menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan 

yang dicapai sebagai hasil belajar peserta didik.  

Keputusan penilaian  terhadap sesuatu yang kita lakukan akan membantu 

mengetahui seperti letak kekurangan guru sendiri dalam membimbing peserta didik, 

telah mencapai standar penguasaan minimal kompetensi atau belum, nyatakan 

dalam bentuk yang bersifat kualitatif, seperti baik sekali, baik, cukup, kurang dan 

kurang sekali. Sebagai keputusan (judgement) dalam penilaian harus didukung 

dalam bukti-bukti peserta didik yang diperoleh melalui tahap pengukuran yang kita 

buat dalam mengatasi kesulitan belajar membaca peserta didik. Tampak jelas 

adanya hubungan yang sangat erat antar penilaian dan pengukuran dalam 

pendidikan.
2
 

Peserta didik saat di luar kelas agar membantu peneliti, berusaha membuat 

peserta didik dan memberikan tes pada 4 peserta didik tersebut dan saya mengamati 

tes yang dilakukan oleh guru, menggunakan buku ajar kelas III buku ajarnya.hasil 

pengamatan peneliti. 

Mengatasi kesulitan membaca peserta didik yang dilakukan oleh pihak guru 

terkait, dengan peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas adalah 

tidak dipisahkan dengan teman sekelasnya. Guru tetap memberikan kesempatan 

yang sama, namun dengan perlakuan khusus seringkali guru membantu secara 

langsung. Saat mengajar tentang pembelajaran yang sedang terjadi, guru berusaha 

                                                           

2
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi) (Bandung: 

PT.Reflika Aditama, 2013), h. 146-147. 
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membantu, sehingga di waktu peserta didik sedang menulis terkadang guru 

mengamati dan mengajari membaca saat di kelas.  

             Mengidentifikasi merupakan langkah awal dalam yang penting suatu proses 

strategi layanan bimbingan. Hal itu, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

yang mengatakan tahap indentifikasi masalah yang dihadapi peserta didik 

berdasarkan dari pengamatan guru kelas tiga sudah bisa mengindentifikasi kesulitan 

membaca peserta didik. 

          Guru wali kelas memberikan perhatian dengan sering memerhatikan peserta 

didk yang memiliki masalah kesulitan belajar membaca. Hal itu, dilakukan agar 

menjaga peserta didik untuk berkonsentrasi selama proses belajar mengajar. Guru 

juga memberikan kesempatan kepada peserta didik terlibat dalam pembelajaran. 

Misalnya ketika di kelas disuruh membaca kalimat serta memberikan kesempatan 

lainya. 

B. Pembahasan 

Penelitian yang berjudul “kesulitan membaca peserta didik kelas IIIA di SD 

Inpres Balang-Balang Samata Gowa.” Adapun hasil dari penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan menggunakan instrumen obeservasi, wawancara dan 

format dokumentasi. Instrumen utama yang dilakukan adalah observasi untuk 

mengetahui kesulitan membaca peserta didik, sedangkan instrumen pendukung 

dalam penelitian ini digunakan format dokumentasi berupa foto-foto hasil 

wawancara. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa kesulitan membaca peserta 

didik dalam  hal ini, guru berusaha memberikan peserta didik motivasi dalam usaha 
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untuk belajar membaca bahkan di rumah, dengan demikian, ketika guru  

memberikan motivasi akan ada rasa percaya pada diri peserta didik.   

Guru kembali memeriksa peserta didik tersebut dapat fokus dalam belajar 

tersebut atau malah sebaliknya. Guru di SD Inpres Balang-Balang Samata juga 

melakukan penilaian di luar kelas dengan cara mengamati, dan bekerjasama dengan  

peserta didik terkait perkembangannya, di SD Inpres Balang-Balang Samata  serta 

selalu memberikan masukan terhadap peserta didik.  

Hal ini dapat dilihat pada pemaparan wali kelas III yang dijelaskan mengenai 

pemberian waktu secara khusus melihat serta memerhatikan peserta didik yang 

mengalami masalah kesulitan membaca, dalam penilaian terhadap peserta didik.  

 Penilaian terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan membaca 

mereka mendapatkan nilai di bawah rata-rata penilaian yang dilihat dari 

perkembangan hasil belajar peserta didik yang mencakup dalam pembelajranan 

terkait penilaian Non tes maupun tes yang berlangsung.  

Penilaian pengetahuan baik tes tertulis dan presentasi., penilaian sikap 

adalah penilaian dengan mengamati dari tingkah laku peserta didik dalam 

kesehariannya baik di lingkungan kelas maupun diluar kelas, sehingga penilaian 

hasil belajar peserta didik mencakup: pengamatan sikap, penilaian pengetahuan dan 

penilaian keterampilan. Pengamatan sikap yang dilakukan guru didalam melakukan 

penilaian yaitu guru melakukan pengamatan dan rekaman sikap baik dikelas 

maupun diluar kelas,harus dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran 

tentu sangat tergantung kepada mata dan jenjang kelas, namun yang pasti setiap 

mata pelajaran memiliki indikator afektif dalam kurikulum hasil belajar.
3
 

                                                           

3
Asrul, dkk. Evaluasi Pembelajaran, Citapustaka Media,( Cet: 1 & 2, 2014 & 2015), h. 105. 
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Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masalah 

yang berkaitan dengan pendidik dan peserta didik. Menjadi seorang pendidik harus 

mengemban amanah dan tanggung jawab di masyarakat, di mana sekolah adalah 

wadah untuk menimba ilmu yang tidak didapatkan di rumah. Pada zaman yang telah 

maju ini semakin banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan di 

sekolah. Itu lebih murah, lebih efisien, dan mungkin lebih efektif. Sekalipun 

demikian kesadaran itu akan mengingatkan orang tua dan sekolah tentang perlunya 

dijalin kerjasama sebaik-baiknya antara sekolah dan rumah tangga.
4
 

Membicarakan soal masalah peserta didik sesungguhnya sama dengan 

membicarakan bahwa manusia memerlukan pendidikan, seperti yang diungkap 

Abdurrahman al- Nahlawi, menyimpulkan pendidikan (tarbiyyah) terdiri atas empat 

unsur, yaitu: Pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa 

(Baligh); kedua, mengembangkan seluruh potensi; ketiga, mengarahkan seluruh 

fitrah dan potensi menuju kesempurnaan (rupanya ia membedakan antara fitrah dan 

potensi); dan keempat, dilaksanakan secara bertahap.
5
  

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru sudah melakukan identifikasi kasus 

kesulitan belajar membaca peserta didik. Hasil dari identifikasi kasus kesulitan 

membaca peserta didik menunjukan di sekolah, bahwa tersebut terdapat beberapa 

peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Peserta didik tersebut ada empat 

dengan tingkatan kesulitan membaca peserta didik yang berbeda-beda.  

                                                           

4
Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (PT. Remaja Rosdakarya, 

jln. Ibu inggit Garnasih, Cet. 1- 9 Bandung 2010), h. 75. 

5
Abdurrahman al- Nahlawi. Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (PT. Remaja 

Rosdakarya, cet. 1: 1989). h. 31-33. 
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 Identifikasi kasus kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik adalah sesuatu 

yang fundamental dalam proses membimbing. Abin Samsudin mengatakan bahwa 

identifikasi kasus merujuk pada peserta didik yang dapat ditandai serta diduga 

memerlukan layanan bimbingan. Identifikasi yang telah dilakukan juga harus 

ditindaklanjuti dengan mengetahui masalah lain yang dihadapinya. 

 Temuan peneliti dilapangan guru kelas tiga sudah mempu mengidentifikasi 

masalah. Kesulitan yang berkaitan dengan kesulitan membedakan huruf abjad, 

kesulitan penggabungan kata, peserta didik yang dua sudah bisa membaca tetapi, 

memiliki masalah tentang tersendat-sendat, masih butuh latihan untuk mengatasi 

membaca kalimat dengan lancar. Dua peserta didik yang memiliki kesulitan 

membedakan huruf abjad harus secara dibimbing lebih dibanding 2 peserta didik 

yang hanya memilii masalah membaca dengan tersendat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik di SD Inpres kelas III Balang-balang masih mengalami kesulitan 

membaca. Ada 4 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. 

2. Faktor internal dan eksternal memengaruhi kesulitan membaca peserta didik. 

Faktor internal diantaranya, peserta didik memiliki rabun jauh, pemalu serta 

minat membaca peserta didik yang masih kurang. Adapun faktor 

eksternalnya: 1). Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara Daring 

yang  membuat pelajaran tidak efektif. 2) Metode yang digunakan guru dalam 

membimbing kesulitan membaca peserta didik masih konvensional. 

3. Cara mengatasi kesulitan membaca peserta didik yaitu guru berusaha 

memberikan dukungan, nasihat kepada peserta didik untuk terus belajar 

membaca. Guru langsung mengajarkan membaca di sela-sela mereka belajar, 

serta guru mengamati khusus peserta didik yang belum lancar membaca. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Guru harus lebih menyadari akan pentingnya membaca sebab, membaca 

merupakan perintah yang harus dilaksanakan baik oleh agama maupun untuk 

kebaikan dirinya.  
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2. Pihak sekolah maupun guru serta orang-orang yang terlibat di dalamnya agar 

selalu memotivasi peserta didik untuk senantiasa membaca dimulai dari 

pemberian motivasi, kebijakan yang diterapkan. Mengetahui faktor penyebab 

peserta didik mengalami kesulitan membaca. Terpenting adalah adanya kerja 

sama berbagai pihak. 

3. Guru hendaknya mengontrol, memotivasi, mengajari, serta memberikan 

kebiasaan membaca kepada peserta didik, agar peserta didik bisa menyerap 

ilmu dengan baik. Memerhatikan peserta didik lebih mendalam terkusus 

yang mengalami kesulitan membaca, karena ketika seorang peserta didik 

terbiasa dengan kegiatan yang srutinitasnya bersama guru, tentu minat 

membaca pada peserta didik akan meningkat beriringan dengan kemampuan 

membaca yang baik dan benar. 
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F. Dokumentasi 

Peneliti berusaha menemukan kesulitan membaca yang dihadapi peserta didik, 

dibantu oleh guru. 
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