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ABSTRAK 

Nama :  Maria Fitri 

Nim :  80200215043 

Judul    :Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islậm di SMP Negeri 1 Liliriaja 

TesisinimembahastentangKesulitan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islậm di SMP Negeri 1 Liliriaja.Pokok 
permasalahandalampenelitianiniadalah mengenai Kesulitan belajar peserta didik 
terkait mata pelajaran Pendidikan Agama Islậm. 

Jenispenelitianiniadalahdeskriptifkualitatifdengan menggunakan pendekatan 
paedagodik dan psikologis.Lokasipenelitianini di SMP Negeri 1 Liliriaja. Sumber 
data dalampenelitianini adalah meliputi; kepalasekolah dan guru PAI, sedangkan 
sumber data sekunderadalahdokumen-dokumen terkait. Data 
diperolehmelaluiobservasi,wawancaradandokumentasi.Datadianalisismenggunakantri
angulasi. 

Hasil dari penelitian ini pertama,tingkat kesulitan peserta didik dalam 
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Liliriaja meliputi; a) Sulit memahami istilah b) 
Sulit menghafal asmȃ al-Husnȃ c) Sulit menghafal dan membaca dalil d) Sulit 
memahami tahȃrah e) Sulit memahami pembahasan Malaikat, dan f) Sulit memahami 
sejarah Islȃm.Kedua, faktor kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI 
secara internal meliputi kelemahan secara fisik, mental, emosional, dan kebiasaan-
kebiasaan yang salah. Secara eksternal meliputi pola asuh orangtua, faktor guru, dan 
lingkungan masyarakat.Ketiga, upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam 
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Liliriaja meliputi; a) Pengembangan bahan ajar b) 
Memilih istilah yang mudah dipahami, dan c) Melakukan pendekatan dengan 
orangtua dan peserta didik.  

Dalam implikasi penelitian ini, hendaknya guru Pendidikan Agama Islam 
lebih meningkatkan keterampilan dalam menguasai materi ajar, lebih intens 
membangun hubungan emosional dengan peserta didik, dan mampu menguasai diri, 
materi ajar, ruangan belajar, peserta didik, dan terampil mengarahkan proses 
pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas. 



ABSTRACT 

Name   : Maria  

Student Reg. No. : 80200215043 

Dissertation Title : Students’ Difficulties in Islamic Education Learning in  

SMPNegeri 1 Liliriaja in Soppeng Regency 

========================================================= 

This research discusses students’ difficulties in Islamic Eduction learning in 

SMP Negeri 1 Liliariaja in Soppeng Regency. It aims to navigate the levels of 

difficulties in the learning, formulate the learning intervention to alleviate the 

difficulties, as well as addressing the inhibiting and supporting factors to the learning 

processes. 

In investigating the issue, this research employs a descriptive qualitative 

method with pedagogic and psychological approaches. This research took place in 

SMP Negeri 1 Liliariaja in Soppeng Regency. The research data were collected from 

primary sources consisting of the school principal, 2 teachers of Islamic Education 

subject and parents, as well as from secondary sources consisting of related 

documents. The data gathered from observations, interviews and documentation were 

then analysed through data reduction, data display, and conclusion processes. This 

research achieved the data validity by using triangulation technique.  

The results of the data analysis have provided this research with some 

findings. the first finding concludes that students’ difficulties in Islamic Education 

learning include: a) term understanding, b) asmȃ al-Husnȃmemorisation, c) dalil 

(Arabic arguments) understanding and memorisation, d) tahȃrahunderstanding, e) 

angels’ concept comprehension, and f) Islamic history comprehension. The second 

finding discovered that among the intervention programs to address the 

aforementioned learning difficulties consisted of a) learning material development, b) 

simplified terms, and c) student and parental approaches. The third finding gathers 

the inhibiting and the supporting factors to Islamic Education learning. The 

supporting factors include the collaboration among all school’s elements and the 

eagerness to learn while the inhibiting factor is related to the use of gadgets. 

In conclusion, this research suggests that teachers of Islamic Education 

improve their skills and mastery of the learning materials while building a more 

intense emotional connection with the students. In addition, this research encourages 

teachers to be more composed and improve their classroom management to create a 

more fun and meaningful learning experiences. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan dengan potensi sejak mula dilahirkannya, fitrah yang 

memiliki arti sebagai potensi dasar merupakan modal utama manusia untuk mampu 

berkuasa atas dirinya sendiri. Keberadaan manusia di lingkungan alam sekitar 

menjadi faktor pendukung dimana ia memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan 

berlanjut pada upaya merekonstruksi pengalaman dalam hidup bermasyarakat hingga 

menjadi sebuah kebiasan yang dicerminkan melalui kebiasaan positif atau kebiasaan 

negatif. Umumnya, manusia yang lahir dan besar di lingkungan tertentu akan 

mempengaruhi sikapnya, jika lingkungannya baik maka sikapnya akan baik, 

demikian pula jika manusia tumbuh besar di lingkungan yang buruk maka hal 

tersebut juga berdampak buruk pada kepribadiannya. 

Apabila seorang anak sampai pada usia memasuki sekolah maka akan terlihat 

gejala melalui sikapnya yang merupakan bawaan atau kemungkinan besar adalah 

hasil dari apa yang diperoleh dari lingkungannya. Gejala-gejala yang dapat diukur 

melalui mata adalah kepribadian dan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda 

meliputi; tempramen dan polos atau sebaliknya, cerdas dan kurang cerdas, periang 

dan pendiam, terbuka dan tertutup. Pada kenyataannya, gejala ini merupakan sebuah 

tantangan bagi setiap pendidik yang mana perbedaan kemampuan peserta didik dalam 

menyerap pembelajaran memerlukan strategi dalam penanganannya agar terwujud 

tujuan pendidikan yang adil dan merata. 
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Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.1Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki 

sejumlah potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan.2Oleh karena itu 

kompetensi guru (pendidik) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri 

sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latarbelakang pendidikan,pengalaman 

mengajar, dan lamanya mengajar.3 

Peserta didik selaku bagian dari warga negara, berhak mendapatkan perhatian 

dalam aspek pendidikan, mengingat bahwa mereka adalah wajah bangsa ini di masa 

mendatang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali mendidik mereka menjadi 

bangsa berkualitas agar ke depannya dapat membanggakan dan mengharumkan 

Tanah Air atau minimal mampu berdiri di atas kakinya sendiri. 

Karena pendidikan tidak hanya mengajarkan atau hanya mentransformasikan 

ilmu dan keterampilan serta kepekaan rasa budaya atau agama, tetapi seyokyanya 

memberi perlengkapan kepada anak didik untuk mampu memecahkan persoalan-

persoalan yang sudah tampak sekarang maupun yang baru akan tampak jelas pada 

masa mendatang yang dipandang sebagai kewajiban, baik sebagai profesional yang 

terikat dengan kode etik profesinya, maupun sebagai kewajiban kemanusiaan yang 

berguna bagi lingkungannya, dengan kata lain, berorientasi untuk masa sekarang, 

 

1Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 4 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 23. 

2Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 119. 

3Agus Wibowo dkk.,Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan 

Karakter Guru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), h.107. 
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juga harus berorientasi ke masa yang akan datang, karena sesungguhnya anak didik 

masa kini adalah “bangsa” yang akan datang. 

Dalam dunia lembaga pendidikan, problematika akan selalu ada baik skala 

besar ataupun kecil. Maka disinilah letak peranan seorang guru untuk menawarkan 

solusi yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, dalam hal ini adalah 

masalah kesulitan belajar peserta didik. Upaya tersebut menjadikan guru sebagai 

sosok penuntun menuju perilaku yang baik dalam menjalankan kewajiban dan nilai-

nilai agama.4 Allah swt. berfirman dalam QS al-Sajadah/32:24: 

                

Terjemahnya: 

Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 

petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat Kami.5 

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya mengenai ayat di atas bahwa, 

Ayat di atas menyatakan: Dan Kami jadikan di antara mereka yakni Bani Israil itu 

teladan-teladan, baik sebagai nabi-nabi maupun sebagai ulama-ulama yang memberi 

petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup dengan berdasar perintah Kami. Kami menjadi mereka demikian 

ketika yakni disebabkan karena mereka bersabar dan tabah menghadapi tantangan 

 

4Ismail Nawawi Uha, Perilaku Organisasi (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), h. 

366. 

5Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Depok: Cahaya Quran, 2011), h. 417. 
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dan melaksanakan tugas-tugas mereka dan adalah mereka sejak dahulu terhadap 

ayat-ayat Kami secara khusus selalu yakin.6 

Guru pendidikan agama Islậm yang menjadi penuntun harus memiliki 

tanggung jawab yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia 

dengan sifat yang mulia sehingga nilai-nilai yang diajarkan mampu menjadi acuan 

bagi setiap peserta didik, khususnya bagi umat Islậm dan menjadi rahmat bagi 

seluruh alam minimal dalam skala menuntaskan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan profesinya sebagai guru pendidikan agama Islậm. 

Seorang guru hendaknya dapat memposisikan dirinya sebagai solusi atas 

peserta didiknya, melihat kedudukan yang derajatnya sangat dimuliakan, bukan 

semata-mata di mata manusia, melainkan pula di sisi Allah swt.Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa profesi guru hakikatnya bertujuan untuk melahirkan generasi 

yang berprestasi dan cakap menyalurkan keterampilan yang dimilikinya. Allah swt., 

berfirman dalam QS. al-Rahmận/55; 1-4. 

      

Terjemahnya: 

3. Dia menciptakan manusia.4. mengajarnya pandai berbicara.7 

Kata ( )‘allama/mengajarkan, memerlukan dua objek. Banyak ulama yang 

menyebut obyeknya adalah kata al-Insận yang diisyaratkan oleh ayat berikut.8Allah 

 

6Quraish Shihab, Tafsῖr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ận (Cet. VIII; 

Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 204-205. 
7Quraish Shihab, al-Qur’ận dan Maknanya (Cet. 1; Jakarta : Lentera Hati, 2010), h. 532. 

8Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ận (Cet. II; Jakarta 

: Lentera Hati, 2010), h. 277. 
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al-Rahmận yang mengajarkan al-Qur’ận itu, Dia-lah yang menciptakan manusia 

makhluk yang paling membutuhkan tuntunan-Nya sekaligus yang paling berpotensi 

memanfaatkan tuntunan itu dan mengajarinya ekspresi, yakni kemampuan 

menjelaskan apa yang ada dalam benaknya dengan berbagai cara utamanya adalah 

bercakap dengan baik dan benar. Kata (  ) al-Insận pada ayat ini mencakup 

semua jenis manusia sejak Adam as.Hingga akhir zaman.Kata (     )al-Bayận pada 

mulanya berarti jelas, kata tersebut di atas dipahami oleh Thabathaba’I dalam arti 

potensi mengungkap. Yakni ucapan yang dengannya dapat terungkapapa yang 

terdapat dalam benak.9 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa konteks yang ingin 

dibangun dalam ayat ini adalah proses pendidikan atau pengajaran, yang mana posisi 

orang musyrikin pada saat itu adalah sebagai orang yang tidak tahu sehingga 

membutuhkan tuntunan sehingga menjadi tahu. Tatkala ia telah mengetahui, maka 

akan mudah baginya berekspresi, dan adapun yang diekspresikannya adalah apa yang 

ia ketahui.Ketidakmampuan peserta didik dalam menyerap ilmu yang disampaikan 

oleh pendidik dapat dimaknai sebagai ketidakberhasilan pendidik dalam mengajar. 

Sangat disayangkan beberapa teori hingga saat ini belum dapat menjawab 

semua permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar apalagi hal ini 

berkaitan dengan nilai-nilai agama. Untuk dapat berperilaku sesuai agama tentu 

seseorang harus mengerti makna dan hakikat dari ajaran agamanya dan alangkah 

buruknya masa depan suatu generasi apabila nilai-nilai agama luput dari setiap 

tingkah lakunya. 

 

9Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ận (Cet. II; Jakarta 

: Lentera Hati, 2010), h. 278. 
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Sebagaimana SMP Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng yang masih 

terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran 

agama Islậm dan kurangnya keterampilan pendidik dalam bidang ini yang mampu 

mengatasi kesulitan belajar tersebut. Dengan demikian dapat dipahami 

diidentifikasi pentingnya penelitian ini yang pada kenyataannya menjadi faktor 

penyebab dari bervariasinya tingkat pengetahuan peserta didik. Di lain sisi, penelitian 

ini juga dianggap penting untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islậm melalui 

teori-teori yang ada sehingga hal-hal yang dihasilkan selama proses penelitian ini 

dapat berkonstribusi dalam dunia pendidikan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Setiap penelitian berangkat dari masalah yang dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat kompleks dan dinamis sesuai gejala yang bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) meliputi aspek tempat (place), pelaku 

(actor), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.10 

Sehubungan dengan itu, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi 

fokus penelitian yaitu kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng yang secara 

rinci diuraikan pada tabel berikut ini. 

 

 

10Sugiono..Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta,2013), h. 1207 
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Tabel 1 

Fokus Uraian Fokus 

Kesulitan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam 

1. Sulit memahami istilah 

- kosa kata yangcenderung sulit         

dipahami 

2. Sulit menghapal Asma al-Husna 

- kemampuan dalam menghapal dan 

membaca teks Arab latin yang 

lemah. 

3. Sulit membaca dan menghapal dalil 

- disebabkan bukan sekolah yang 

berbasis keagamaan 

- tidak mampu membedakan huruf 

dalampengucapannya memiliki 

kesamaan. 

4. Sulit memahami Taharah 

- pembagian nama-nama najis 

- praktik pelaksanaannya 

5.Sulit memahami pembahasan malaikat 

- nama-nama malaikat dan tugasnya. 

6. Sulit memahami sejarah Islam  

- materinya berkesan membosankan 

- memiliki alur cerita yang rumit. 



 

 

8 

 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan batasan pokus penelitian yang telah dikemukakan maka 

penulis mendeskripsikan fokus penelitian pada kesulitan belajar peserta didik 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, untuk menghindari kesalahan 

penafsiran pembaca terhadap fokus penelitian tersebut. 

 Kesulitan belajar peserta didik yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana 

peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, 

hambatan atau gangguan dalam belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar akan nampak dari berbagai gejala yang dimanifestasikan dalam 

perilakunya, baik dalam aspek psikomotorik, kognitif maupun afektif. Untuk itu, 

dalam penelitian ini dilakukan upaya diagnosis terhadap kesulitan belajar peserta 

didik melalui faktor penyebab kesulitan belajar tersebut serta melakukan upaya 

mengatasi maslaah kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam. 

 Adapun pembelajaran pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu mata pelajaran yang bersumber dari al-Quran dan hadis. 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mempersiapkan peserta didik 

sehingga mampu menjalankan perannya dalam upaya menguasai pengetahuan 

khusunya tentang ajaran agama Islam. Dengan demikian indikator dalam bagian ini 

adalah peneliti melakukan upaya mendeteksi bagian-bagian yang sulit dipahami 

oleh peserta didik serta melakukan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam 
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sebagai solusi dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini maka dapat diuraikan 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kesulitan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

2. Bagaimana faktor kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan agama IslậmIslȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada 

pembelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dimaksudkan di sini adalah beberapa literatur dan 

hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Berikut 

beberapa hasil penelitian dan jurnal asing terkait dengan kompetensi guru dan 

kesulitan belajar antara lain: 

1. Meizuvan Khoirul Arief dkk. "Identifikasi Kesulitan Belajar Fisika pada 

Siswa RSBI: Studi Kasus di RSMABI se Kota Semarang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memetakan kesulitan belajar fisika dan faktor-faktor yang 

menyebabkannya pada siswa RSMABI se Kota Semarang. Penelitian 

dilaksanakan melalui metode kualitatif yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 
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Semarang dan SMA Negeri 4 Semarang. Data tingkat kesulitan belajar fisika 

pada siswa diperoleh dari lembar hasil tes uraian siswa. Data faktor-faktor 

yang menyebabkan kesulitan belajar fisika siswa diperoleh dari lembar angket 

yang diisi oleh siswa. Data tingkat kesulitan belajar diperoleh dari analisis 

deskriptif persentase hasil tes uraian siswa kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel klasifikasi tingkat kesulitan belajar. Data faktor-faktor kesulitan belajar 

diperoleh dari analisis deskriptif persentase hasil isian angket kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel klasifikasi faktor kesulitan belajar. Hasil 

penelitian menunjukkan kesulitan belajar fisika pada indikator penguasaan 

konsep. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar fisika meliputi 

minat, bakat, motivasi, intelegensi, fasilitas sekolah, guru, sarana atau 

prasarana dan dukungan, dan aktivitas mempunyai tingkatan sama yaitu cukup 

menyebabkan kesulitan belajar fisika pada siswa RSMABI se Kota 

Semarang.11 

2. Ahmad Fauzi “Daya Serap Siswa terhadap Pembelajaran Taksonomi 

Pendidikan Agama Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

uregnsi pembelajaran taksonomi Pendidikan Agama Islam terhadap daya 

serap peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

library research dengan menjadikan referensi buku sebagai sumber data. 

Hasil penelitinnya menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan 

spiritual setiap orang berbeda satu sama lain. Ini akan mempengaruhi daya 

serap siswa dalam memperoleh materi atau menyerap materi pendidikan. 

 

11Meizuvan Khoirul Arief dkk."Identifikasi Kesulitan Belajar Fisika pada Siswa RSBI: Studi 

Kasus Di RSMABI Se Kota Semarang" UPEJ Unnes Physics Education Journal 1.2 (2012). 
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Dalam konteks taksonomi pembelajaran itu juga berpengaruh. Artikel ini 

menjelaskan taksonomi pembelajaran yang dikandung oleh Bloom. Ini juga 

mengeksplorasi caranya jenis taksonomi pembelajaran tersebut harus 

digunakan untuk memaksimalkan perolehan pengajaran dan belajar, sehingga 

kegiatan pendidikan tidak hanya meningkatkan satu jenis potensi tetapi ketiga 

taksonomi.12 

3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan kesulitan belajar siswa 

pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri 20 Meulaboh Kabupaten 

Aceh Barat tahun ajaran 2015/2016 dan ntuk mendeksripsikan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesulitan belajar Bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 

20 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian deksriptif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 20 Meulaboh Kecamatan Johan 

pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 22 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah ada 16 iswa yang tidak faham ketika guru 

menyampaikan materi Bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 20 Meulaboh 

adalah faktor internal yaitu siswa masih termotivasi dan berminat dalam 

mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia sedangkan faktor eksternalnya adalah 

guru kurang menggunakan alat peraga dan metode yang digunakan kurang 

 

12Ahmad Fauzi "Daya Serap Siswa terhadap Pembelajaran Taksonomi Pendidikan Agama 

Islậm." Jurnal Pusaka 4.2 (2017): 50-67. 
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bervariatif dan tidak inovatif. Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas V SD Negeri 20 Meulaboh Kecamatan Johan 

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat masih berkesulitan dalam mempelajari 

pelajaran Bahasa Indonesia.13 

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru PAI dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa SDN 006 Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten 

Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang 

dikumpulkan berupa angka atau data kuantitatif, cukup dengan menggunakan 

analisis deskriftif dan sajian visual. Hasil penelitian ini Peran guru PAI dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa di SD Negeri 006 Setiang Kecamatan Pucuk 

Rantau Kabupaten Kuantan Singingi di kategorikan “Kurang Baik” dengan 

persentase 43,90%. Faktor-faktor mempengaruhi peranan guru PAI Islam 

(PAI)dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SDN 006 Setiang, 

diantaranya pengaruh latar belakang pendidikan guru PAI tersebut, masih 

kurangnya peranan Kepala Sekolah dalam memberikan masukan kepada guru 

PAI, khususnya yang berkaitan dengan cara-cara mengatasi kesulitan belajar 

siswa, masih kurang pengetahuan tentang teori-teori untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa yang dimiliki guru PAI.14 

5. Hery Saputra. "Peningkatan Daya Serap Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika dengan Penerapan Teori Belajar Bermakna David 

 

13Safni Febri Anzar dkk."Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Kelas V SD Negeri 20 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tahun Ajaran 2015/2016." Bina 

Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.1 (2018). 

14Elvi Susanti dkk."Peranan Guru Pendidikan Agama Islậm (PAI) dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 006 Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan 

Singingi." JOM FTK UNIKS (Jurnal Online Mahasiswa FTK UNIKS) 1.1 (2019): 8-22. 
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Ausubel." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

teori belajar ausubel pada pendidikan matematika, mengetahui tingkat daya 

serap siswa terhadap pendidikan matematika dan mengetahui pengaruh teori 

belajar ausubel dengan tingkat daya serap siswa pada pokok bahasan pecahan. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitaif. Populasi pada penelitian ini adalah 

keseluruhan siswa kelas VII SD Negeri 1 Sigli Tahun Pelajaran 2014/2015 

yang terdiri dari beberapa kelas, sedangkan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas IV-A yang dijadikan sebagai kelompok kelas 

eksperimen (Teori Ausubel) yang terdiri dari 30 orang murid dan kelas IV-B 

dijadikan sebagai kelompok kelas kelompok kontrol (Teori Pembelajaran 

Konvensional) yang terdiri dari 28 orang murid. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata hasil ujian siswa yang menggunakan teori belajar 

Ausubel adalah sebesar 74,70. Nilai rata-rata kemampuan siswa yang 

menggunakan teori belajar konvensional adalah sebesar 69,43. Daya serap 

siswa dengan penerapan teori belajar Ausubel lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Teori belajar ausubel mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap daya serap siswa pada pembelajaran Pecahan di SD 

Negeri 1 Sigli Tahun Pelajaran 2014/2015.15 

Hal ini sangat penting untuk benahi oleh guru pendidikan agama Islậm, 

mengingat bahwa seorang guru pendidikan agama harus mampu menjadi guru yang 

profesional yang dapat mengembangkan komunikasi yang baik dengan peserta didik, 

 

15Hery Saputra."Peningkatan Daya Serap Siswa dalam Pembelajaran Matematika dengan 

Penerapan Teori Belajar Bermakna David Ausubel." Jurnal Penelitian Pendidikan MIPA 1.1 (2018): 

21-26. 
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sesama guru, orang tua peserta didik dan masyarakat sehingga terjalin komunikasi 

yang berkelanjutan antara sekolah dan keluarga, serta masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada sub-bab rumusan 

masalah maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk kesulitan peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja. 

b. Untuk mengetahui faktor kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan agama IslậmIslȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja. 

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada 

pembelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan ilmiah dan kegunaan 

praktis yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan memperkaya khasanah keilmuan dalam duniapendidikan. 

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan dalam mengatasi masalah kesulitan belajar peserta didik terkait 

pembelajaran pendidikan agama Islậm pada lembaga pendidikan khususnya 

bagi kerukunan dan keharmonisan segenap elemen di dalam lembaga 

pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kesulitan Belajar 

Pada sub-bab ini, sedikitnya terdapat enam point yang akan dibahas terkait 

kesulitan belajar yaitu; definisi kesulitan belajar, diagnosis kesulitan belajar, faktor-

faktor kesulitan belajar, upaya mengatasi kesulitan belajar, bimbingan belajar, dan 

prestasi belajar. Adapun penjelasan terkait cakupan pembahasan sub-bab ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Definisi Kesulitan Belajar 

Peserta didik merupakan obyek dalam  pendidikan. Kualitas pendidikan dapat 

diamati dari hasil belajar peserta didik yang mana apabila hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik kurang memuaskan maka dalam hal ini pendidikan itu kurang 

berkualitas. Hasil belajar dapat dikatakan sebagai nama lain dari dampak pendidikan, 

maka sejatinya pendidikan itu harus memiliki dampak positif baik itu diperoleh oleh 

pendidik ataupun peserta didik. Ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar 

maka keberadaan pendidik adalah merupakan solusi untuk hambatan tersebut, hal ini 

dipahami bahwa tugas guru untuk peserta didik sangatlah besar tanggung jawabnya. 

Di sisi lain, guru hadir memang karena sesuatu hal ingin diperbaiki sehingga 

dimanapun guru berada dapat dipastikan bahwa pada tempat tersebut terdapat sesuatu 

hal untuk diperbaiki. 

Banyak teori yang menjelaskan tentang kesulitan belajar, di antaranya adalah 

pendapat dari Martini Jamaris, ia mengungkapkan bahwa kesulitan belajar adalah 
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suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran yang efektif.1 Pembelajaran yang efektif dan efisien 

merupakan harapan dari terselenggaranya pendidikan sehingga proses belajar 

mengajar dapat dicapai melalui prestasi belajar. Upaya-upaya yang dilakukan dalam 

rangka pembinaan guru yang inovatif sejatinya merupakan langkah-langkah atas 

keprihatinan guru atas kesulitan belajar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

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

hambatan atau gangguan dalam belajar.2Peseta didik yang dalam keadaan sehat dari 

aspek fisik dan psikis akan menampilkan gaya belajar yang wajar, artinya gaya 

belajar yang wajar adalah keadaan yang normal dalam proses menggali ilmu 

pengetahuan, tetapi keadaan yang menghambat peserta didik dalam belajar seringkali 

menjadi gangguan dalam proses belajar. Guru yang baik akan melihat gejala kesulitan 

belajar sebagai masalah yang harus dituntaskan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa 

guru yang baik akan mengukur kapasitas diri sendiri melalui kendala-kendala yang 

sulit dituntaskan sehingga kendala tersebut mampu dibenahi. Sementara itu, guru 

yang acuh tak acuh cenderung mengabaikan tugas tersebut dan hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban melalui kehadiran. 

Istilah umum yang digunakan dalam mengartikan kesulitan belajar ialah 

learning disability.3 Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan nampak 

 

1Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 3. 

2Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 235. 

3John W. Santrock, Educational Psychology (New York: McGraw Hill Companies, Inc, 

2009), h. 194. 
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dari berbagai gejala yang dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek 

psikomotorik, kognitif, konatif maupun afektif. Bagi Derek Wood bahwa kesulitan 

belajar itu adalah rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang.4 Kepandaian dalam 

hal ini tentunya tidak terkhusus pada tugas-tugas akademik semata namun perilaku 

dan sikap serta hubungan sosial masuk dalam kategori tersebut. 

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya.5 Sehingga hal ini amat penting untuk dibenahi secara serius 

oleh setiap tenaga pendidik demi tugas mulia untuk mengangkat derajat peserta 

didiknya, kualitas seorang pendidik diperlukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

karena kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga diri, pendidikan, 

pekerjaan, sosialisasi, dan/atau aktivitas kehidupan sehari-hari sepanjang hidup.6 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa indikator penting 

yang harus ditekankan dalam proses pembelajaran adalah bagaimana proses 

pembelajaran dapat berdampak positif bagi guru dan peserta didik sehingga definisi 

pendidikan sebagai proses mentransfer ilmu pengetahuan dapat disimpulkan telah 

tercapai. Seorang guru hanya dapat berusaha untuk mencapai hal-hal yang telah 

rencanakan sebelumnya, sementara itu ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang 

bersifat relatif. Dengan demikian, kesulitan belajar hingga pada tercapai atau 

tidaknya proses pembelajaran tergantung pada kualitas guru itu sendiri. 

 

4Derek Wood, dkk, Kiat Mengatasi Kesulitan Belajar (Jogjakarta: Katahati, 2007), h. 47. 

5Dalyono, Psikologi Pendidikan, h. 229. 

6Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: PT. Asdi 

Maha Satya, 2002), h. 8 
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Peserta didik tidak mampu mengidentifikasi atau menjelaskan kendala yang 

dihadapi. Adalah fenomena yang unik apabila seorang peserta didik mampu belajar 

tanpa bimbingan seorang guru sebab keadaan tersebut tidak pernah terjadi hingga 

pada lahirnya tokoh-tokoh besar disebabkan karena faktor pendidik yang menjadi alas 

an keberhasilan seseorang. Setiap peserta didik cenderung malu menyatakan kendala 

yang dihadapinya maka dalam hal ini pendidik memiliki tugas penting 

dalammemperkenalkan berbagai macam kesulitan-kesulitan belajar dalam perspektif 

psikologis kepada peserta didik, yaitu sebagai berikut: 

a. Keterlambatan akademik, yaitu kategori siswa yang memiliki bakat akademik 

atau memiliki tingkat kecerdasan tinggi, tetapi tidak mampu memanfaatkan 

kecerdasannya secara optimal. 

b. Kecepatan belajar dibandingkan siswa lain pada umumnya sehingga 

menimbulkan kebiasaan terhadap siswa lain yang dinilai lambat. 

c. Sangat lambat dalam belajar akibat memiliki kecerdasan yang kurang 

memadai. 

d. Kurang adanya motivasi dalam belajar. 

e. Bersikap dan berkebiasaan yang buruk dalam belajar.7 

f. Anak yang memiliki mental emosional yang kurang sehat, siswa yang 

demikian dapat merugikan diri sendiri.8 

Peserta didik dibekali potensi sejak lahir, kemudian dipengaruhi oleh 

lingkungan masing-masing.Lingkungan dalam hal ini bukan hanya lingkungan 

 

7Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Padang: Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1994), h. 91. 

8Ahmad Mudzakir, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), h. 160. 
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masyarakat atau keluarga melainkan lingkungan sekolah merupakan faktor utama 

peserta didik dapat mengenal jati dirinya sendiri.Lingkungan peserta didik cenderung 

membentuk kepribadian mereka, dari hasil merekonstruksi pengalaman-pengalaman 

dalam skala lingkungan keluarga dan lingkungan sosial peserta didik mencerminkan 

berbagai perilaku dan kemampuan yang beragam misalnya seperti yang dijelaskan di 

atas seperti keterlambatan akademik yang disebabkan ketidakmampuan peserta didik 

dalam mengarahkan atau mengatur kemampuan atau potensi yang dimiliki. 

Fenomena lain yang dapat dipahami dari kesulitan belajar di atas yang 

ditampilkan oleh ramai guru pada lembaga pendidikan seperti perbedaan kemampuan 

peserta didik. Seorang guru kadangkala menjadikan peserta didik yang pandai sebagai 

tolak ukur keberhasilan pendidikan sehingga timbul sikap angkuh dengan 

memaksakan egoisitas diri tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang 

sulit belajar sehingga tanpa sadar guru telah meniup sumpritan untuk memulai 

persaingan. Jika pendidikan adalah proses bersaing antar pesera didik maka guru 

dalam proses pembelajaran harus bertindak netral dan adil. Netral dan adil dalam hal 

ini adalah keadaan dimana guru harus mempertimbangan kemampuan peserta didik 

secara menyuluruh. 

Dalam ruang kelas, kemampuan peserta didik berbeda-beda.Ada peserta didik 

yang pandai dalam pelajaran eksak tetapi lemah dalam pelajaran yang menuntut 

penalaran.Dalam arti umum, terdapat peserta didik yang pandai dalam aspek hitung 

menghitung dan ada pula peserta didik yang pandai dalam berimajinasi atau 

memainkan analogi hingga pada pelajaran agama.Kemampuan tersebut tanpa 

terkecuali hendaknya diapresiasi oleh setiap guru sebab seringkali keadaan dimana 

peserta didik dipaksakan untuk mengerti sesuatu secara instan tanpa bertahap 
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menjadikan peserta didik tersebut kehilangan potensi utamanya sehingga keadaan 

memprihatinkan dapat terjadi dimana peserta kehilangan keduanya, keterampilan 

utama dan ketidakmampuan dalam mengatasi kesulitan yang dimiliki dan relatif baru. 

Di sisi lain, Saiful Djamarah merekomendasikan beberapa cara lain untuk 

memotivasi siswa agar berpartisipasi aktif dalam proses belajar-mengajar. Cara 

tersebut antara lain: 

a. Memberikan angka, maksudnya setiap siswa selesai mengerjakan tugas atau 

ulangan dari guru dapat diberikan nilai sebagai simbol atas prestasinya. 

b. Menciptakan suatu kegiatan belajar yang bersifat kompetitif. 

c. Dalam mengajar guru senantiasa melibatkan keseluruhan siswa mengerjakan 

tugas dalam rangka berlomba meraih prestasi yang optimal. 

d. Memberikan ulangan dapat juga dijadikan sebagai alat motivasi siswa untuk 

belajar. 

e. Meneguhkan hasrat siswa untuk belajar dengan lebih giat. 

f. Memperhatikan dan menyakinkan minat siswa dalam belajar. 

g. Mengkaji hasil-hasil belajar yang diperoleh oleh siswa asuhnya;9 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upaya memotivasi 

peserta didik agar aktif belajar dengan cara memberikan tugas ulangan hendaknya 

menitikberatkan pada kemajuan yang diperoleh peserta didik. Adapun hasil evaluasi 

dalam tugas dan ulangan bukanlah merupakan faktor utama sebab peserta didik 

cenderung mengalami peningkatan atau kemajuan yang berbeda-beda. Peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar dan oleh ulangan tersebut sehingga peserta didik 

 

9Saiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), h. 41-48. 
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mengalami peningkatan meskipun skala keberhasilan tersebut relatif kecil maka hal 

tersebut juga hendaknya diapresiasi dan bukan mengukur keberhasilan peserta didik 

yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata.Dalam hal ini pendidikan 

seharusnya bertahap dan upaya merealisasikan pendidikan berkualitas dapat dipahami 

tidaklah perkara yang instan. 

Mengingat kesulitan belajar merupakan faktor fundamental, maka guru 

pembimbing, guru mata pelajaran, dan orangtua memiliki tugas dan kewajiban untuk 

menumbuhkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dengan langkah-

langkah: 

a. Mencari dan menemukan motif yang tepat dalam belajar. 

b. Selalu menjaga dan memelihara kondisi kesehatan para siswa, baik kesehatan 

fisik maupun mentalnya. 

c. Mengatur waktu belajar, baik di sekolah maupun di rumah dengan cara siswa 

membuat jadwal pelajaran. 

d. Memilih tempat belajar yang kondusif. 

e. Siswa ditekankan bahwa belajar menggunakan sumber-sumber belajar yang 

banyak (buku-buku teks, kamus, maupun referensi lain yang relevan). 

f. Dilatih untuk bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahui (kepada guru, 

guru pembimbing, wali kelas, dan teman). 

g. Mengembangkan motivasi dan sikap positif terhadap semua materi yang 

dipelajari.10 

 

10Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Padang: Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1994), h. 91. 
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Peserta didik yang memahami motif belajar akan mudah termotivasi. 

Misalnya seorang peserta didik memahami motif pendidikan agama Islam sebagai 

upaya menjadi ummat yang baik, maka peserta didik tersebut cenderung termotivasi 

untuk mempelajari bagian-bagian pelajaran pendidikan agama Islam sehingga tingkat 

rasa penasaran peserta didik dapat sesuai dengan usaha mencari tahu melalui cara 

bertanya. 

Peserta didik hendaknya diarahkan pada hal-hal yang disenangi, mulai dari 

tempat belajar yang kondusif dan nyaman hingga pada upaya mengatur waktu 

belajar.Maka diperlukan kehadiran guru di lingkungan sekolah atau kehadiran 

orangtua dalam lingkungan keluarga untuk turut andil dalam mengawasi peserta 

didik.Artinya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sangat membutuhkan 

pengawasan sehingga waktu belajar dapat termanej dengan baik. 

2. Diagnosis Kesulitan Belajar 

Guru selain dituntut terampil dalam menyampaikan materi pelajaran juga 

dituntut agar mampu mengenali peserta didiknya. Pelajaran akan mudah sampai pada 

sasaran pendidikan apabila seorang pendidik mengenali dengan sangat baik peserta 

didiknya. Mengenali peserta didik  memiliki urgensi yang mampu mendekatkan 

hubungan antara pendidik dan peserta didik, tidak hanya mengenali nama-nama 

peserta didik, ataupun kepribadian dan karakter mereka saja, melainkan pendidik juga 

dituntut mampu mengenali kesulitan belajar peserta didik agar mampu mendiagnosis 

kesulitan tersebut sehingga menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan 

pembelajaran. 
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Menurut Thorndike dan Hagen yang dikutip oleh Abin Syamsudin Makmun, 

diagnosis dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami 

seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang sesama mengenai gejala-

gejalanya. 

b. Studi yang seksama terhadap fakta sesuatu hal untuk menemukan karakteristik 

atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. 

c. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan studi yang seksama atas gejala-

gejala atau fakta tentang suatu hal.11 

Menurut Moh. Surya, ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan 

manifestasi dari gejala kesulitan belajar, antara lain: 

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

dicapai oleh kelompok kelas). 

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

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ia selalu tertinggal 

dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

tersedia. 

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

dusta dan sebagainya. 

 

11Makmum Syamsudin Abin, Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 307. 
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e. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti: membolos, datang 

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

luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan 

sebagainya. 

f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti: pemurung, 

mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi 

situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan 

sedih/menyesal, dan sebagainya.12 

Berikut perilaku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik: 

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

oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 

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

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan, 

d. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, 

berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

e. Menunjukkan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau pun di luar 

kelas. 

 

12Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), h. 129. 
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f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah 

tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi 

tertentu. Misalnya dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan 

perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya.13 

Gejala-gejala di atas hendaknya dijadikan sebagai kriteria untuk menandai 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajarnya.Adapun Burton dalam 

bukunya Abin Syamsuddin mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami 

kesulitan belajar yang ditunjukkan oleh adanya: 

a. Dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat 

keberhasilan atau tingkat penguasaan materi (mastery level) minimal dalam 

pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru (criterion reference). 

b. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya, dilihat 

berdasarkan ukuran tingkat kemampuan bakat, atau kecerdasan yang 

dimilikinya.  

c. Tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian 

sosial pada fase perkembangan tertentu. 

d. Tidak berhasil tingkat penguasaan materi yang diperlukan sebagai prasyarat 

bagi kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya.14 

Dari beberapa gejala yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa seorang 

peserta didik diduga mengalami kesulitan belajar jika yang bersangkutan tidak 

 

13Ratna Yudhawati dkk., Psikologi Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), h. 145. 

14Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 307-308. 
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berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar yang berdasarkan pada ukuran tingkat 

kapasitas atau kemampuan dalam program pembelajaran. Selanjutnya gejala kesulitan 

belajar akan dimanifestasikan dalam berbagai jenis kesulitan dalam keseluruhan 

proses pembelajaran. 

3. Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

Hakikatnya peserta didik memiliki keunikannya masing-masing oleh 

karenanya dibutuhkan desain pembelajarran yang berorientasi pada peserta didik serta 

mempertimbangkan segala kemampuan kecerdasan yang cenderung berbeda-beda di 

antara mereka.Apabila ukuran kesulitan belajar identik dengan kognitif maka 

hendaknya setiap pendidik menjadikan materi pembelajaran sebagai menu yang dapat 

dikonsumsi oleh peserta didiknya tanpa terkecuali.Pendidik mesti menyiapkan lebih 

dari satu menu sehingga peserta didik dapat memilih menu kesukaan mereka atau 

belajar mencicipi menu baru dengan melalui arahan dan penjelasan dari pendidik. 

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri 

atas dua macam, yakni faktor intern siswa, yakni hal-hal/keadaan-keadaan yang 

muncul dari dalam diri siswa sendiri dan Faktor ekstern siswa, yakni hal-

hal/keadaan-keadaan yang datang dari luar siswa.15Kedua faktor ini meliputi aneka 

ragam hal dan keadaan yang antara lain tersebut di bawah ini: 

Faktor-faktor yang terdapat dalam (intern) diri siswa dengan hubungannya 

terhadap kesulitan belajar antara lain: 

1) Kelemahan secara fisik, antara lain: 

 

15Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 182. 
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a) Suatu pusat susunan syaraf tidak berkembang secara sempurna karena 

luka/cacat sehingga membawa gangguan emosional. 

b) Panca indera mungkin berkembang kurang sempurna/sakit sehingga sering 

membawa gangguan emosional. 

c) Cacat tubuh/pertumbuhan yang kurang sempurna. 

d) Penyakit menahun (asma) menghambat belajar secara optimal. 

2) Kelemahan-kelemahan secara mental, yang sukar diatasi oleh individu yang 

bersangkutan dan juga oleh pendidik, antara lain: 

a) Kelemahan mental (taraf kecerdasan memang kurang).  

b) Tampaknya seperti kelemahan mental, tetapi sebenarnya kurang minat, 

kebimbangan, kurang usaha, kurang semangat dalam belajar. 

3) Kelemahan-kelemahan emosional, antara lain: 

a) Terdapatnya rasa tidak aman. 

b) Penyesuaian yang salah terhadap orang-orang, tuntutan-tuntutan tugas dan 

lingkungan. 

c) Tertekan rasa takut dan benci. 

4) Kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah, 

antara lain: 

a) Tidak menentu dan kurang menaruh minat terhadap pekerjaan-pekerjaan 

sekolah. 

b) Kurang berani atau gagal untuk berusaha memusatkan perhatian. 
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c) Malas, tidak bernafsu untuk belajar. 

d) Sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. 

5) Tidak memiliki keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar yang tidak 

diperlukan, antara lain: 

a) Ketidakmampuan membaca, kurang mengetahui pengetahuan dasar untuk 

suatu bidang studi yang sedang diikutinya. 

b) Memiliki kebiasaan dan cara bekerja yang salah. 16 

Adapun faktor-faktor yang terletak di luar diri siswa (ekstern/ meliputi; 

situasi sekolah, keluarga, guru dan masyarakat), antara lain:  

1) Faktor Sekolah 

Faktor-faktor sekolah sebagaimana dimaksud adalah segala hal yang terkait 

dengan lembaga pendidikan dimana peserta didik menimbah ilmu, antara lain: 

a) Pribadi guru yang kurang baik. 

b) Guru tidak berkualitas, baik dalam pengambilan metode yang digunakan 

ataupun dalam penguasaan mata pelajaran yang dipegangnya. 

c) Hubungan guru dengan anak didik kurang harmonis. Hal ini bermula dari 

sikap dan sifat guru yang tidak disenangi oleh anak didik. 

d) Guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak didik. 

 

16Makmum Syamsudin Abin, Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul, h. 

325-327. 
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e) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar 

anak didik. 

f) Cara guru mengajar yang kurang baik. 

g) Alat/media yang kurang memadai. 

h) Perpustakaan sekolah yang kurang memadai dan kurang merangsang 

penggunaannya oleh anak didik.  

i) Fasilitas fisik sekolah yang tidak memenuhi syarat kesempatan dan tidak 

terpelihara dengan baik. 

j) Suasana sekolah yang kurang menyenangkan. 

k) Waktu sekolah dan disiplin yang kurang.  

2) Faktor Keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui 

keberadaannya dalam dunia pendidikan. Ketika orang tua tidak memperhatikan 

pendidikan anak. Ketika orang tua tidak memberikan suasana sejuk dan 

menyenangkan bagi belajar anak. Ketika keharmonisan keluarga tidak tercipta. Ketika 

sistem kekerabatansemakin renggang, dan ketika kebutuhan belajar anak tidak 

terpenuhi,terutama kebutuhan yang krusial. Maka ketika itulah suasana keluargatidak 

menciptakan dan menyediakan suatu kondisi dengan lingkungan keluarga yang 

kreatif bagi belajar anak. Maka lingkungan keluarga yang demikian ikut terlibat 

menyebabkan kesulitan belajar anak. Adapun ragam pola asuh umum yang adalah 

sebagai berikut: 



 

 

29 

 

Ragam pola asuh yang umum:17 

Saat orangtua menggunakan pola ini Anak cenderung 

Otoritatif  
• Menyediakan lingkungan rumah yang 

penuh kasih dan suportif 
• Menerapkan ekspektasi dan standar 

yang tinggi dalam berperilaku 
• Menjelaskan mengapa beberapa 

perilaku dapat diterima sedangkan 
perilaku lainnya tiddak 

• Menegakkan aturan-aturan keluarga 
secara konsisten 

• Melibatkan anak dalam proses 
pengambilan keputusan  dalam keluarga 

• Secara bertahap melonggarkan batasan-
batasan saat anak semakin bertanggung 
jawab dan mandiri 

 
• Gembira 
• Percaya diri 
• Memiliki rasa ingin tahu yang 

sehat 
• Tidak manja dan berwatak 

mandiri 
• Control diri (self-control) yang 

baik 
• Mudah disukai; memiliki 

keterampilan social yang efektif 
• Menghargai kebutuhan-

kebutuhan orang lain 
• Termotivasi dan berprestasi di 

sekolah 
Otoritarian 
• Lebih jarang menampilkan  kehangatan 

emosiaonal dibandingkan keluarga 
otoritatif 

• Menerapkan ekspektasi  dan standar 
yang tinggi dalam berperilaku 

• Menegakkan aturan-aturan berperilaku 
tanpa mempertimbangkan kebutuhan 
anak 

• Mengharapkan anak mematuhi 
peraturan tanpa pertanyaan 

• Hanya sedikit ruang bagi dialog timbale 
balik antara orangtua dan anak (sedikit 
ruang bagi anak untuk memberikan 
umpan balik kepada orangtua) 

 
• Tidak bahagia 
• Cemas 
• Memiliki kepercayaan diri yang 

rendah 
• Kurang inisiatif 
• Bergantung pada orang lain 
• Kurang memiliki keterampilan 

social dan perilaku prososial 
• Memiliki gaya komunikasi yang 

koersif dalam berhubungan 
dengan orang lain 

• pembangkang 
 

Permisif 
• menyediakan lingkungan rumah yang 

penuh kasih dan suportif 
• menerapkan sedikit ekspektasi atau 

standar berperilaku bagi anak 
• jarang member huukuman bagi perilaku 

yang tidak tepat 
• membiarkan anak mengambil keputusn 

secara mandiri (contoh mengenai 
makanan dan waktu tidur) 

 
• egois 
• tidak termotivasi 
• bergantung pada orang lain 
• menuntut perhatian orang lain 
• tidak patuh 
• impulsif 
 
 

 

17Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang, h. 

95. 
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Acuh tak acuh 
• hanya menyediakan sedikit dukungan 

emosional terhadap anak (terkadang 
tidak sama sekali) 

• menerapkan sedikit ekspektasi atau 
standar perilaku bagi anak 

• menunjukkan sedikit minat dalam 
kehidupan anak 

• orangtua tampaknya lebih sibuk 
mengurus masalah-masalahnya sendiri  

 

 
• tidak patuh 
• banyak menuntut 
• control diri rendah 
• kesulitan mengelola perasaan 

frustasi 
• kurang memiliki sasaran-sasaran 

jangka panjang 

3) Faktor Guru 

Guru dapat menjadi sebab kesulitan belajar apabila berkenaan dengan hal-

hal berikut ini: 

a) Guru tidak kualified, baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau 

dalam mata pelajaran yang dipegangnya. 

b) Hubungan guru dengan murid kurang baik. Hal ini bermula pada sifat dan 

sikap guru yang tidak disenangi oleh murid-muridnya. Seperti kasar, suka 

marah, suka mengejek, tak pernah senyum, dan lain-lain. 

c) Guru-guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. 

d) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan belajar. 

Misalnya dalam bakat, minat, sifat, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. 

e) Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, antara lain: 

f) Metode mengajar yang menyebabkan murid pasif sehingga anak tidak ada 

aktivitas. 

g) Metode mengajar yang tidak menarik, kemungkinan materinya tinggi, atau 

tidak menguasai bahan. 
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h) Guru hanya menggunakan satu metode saja dan tidak bervariasi.18 

i) Cara penyajian pelajaran yang kurang baik. 

j) Alat-alat belajar di sekolah yang serba tidak lengkap. 

k) Jam-jam pelajaran yang kurang baik misalnya, sekolah yang masuk siang 

dimana udara yang sangat panas mempunyai pengaruh yang melelahkan.19 

4) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Termasuk lingkungan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan belajar 

anak ialah: 

a) Media massa, seperti bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. Semua ini dapat memberi pengaruh yang kurang baik terhadap 

anak. 

b) Teman bergaul yang memberikan pengaruh yang tidak baik. 

c) Adanya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, misalnya adanya tugas-tugas 

organisasi, belajar pencak silat, belajar menari, dan sebagainya. 

d) Corak kehidupan tetangga.20 

e) Lingkungan tetangga, misalnya suka main judi, minum arak, menganggur, 

pedagang, tidak suka belajar, akan mempengaruhi anak-anak yang 

bersekolah.21 

  

 

18Makmum Syamsudin Abin, Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul, h. 

90. 

19Zainal Aqib, Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 

h. 66 

20Zainal Aqib, Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran, h. 66-67 

21M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 246 
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4. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar 

Di samping melihat gejala-gejala yang tampak, guru pun bisa mengadakan 

penyelidikan antara lain dengan: 

a) Observasi: cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap 

obyek. 

b) Interview: adalah cara mendapatkan data dengan wawancara langsung 

terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat 

memberikan informasi tentang orang yang diselidiki (guru, orang tua, 

teman). 

c) Tes diagnostik: adalah suatu cara mengumpulkan data dengan tes. 

Dokumentasi: adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-

catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang 

yang diselidiki.22 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upaya mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik harus mendapatkan perhatian guru, melihat peserta 

didik dalam lingkungan sekolah merupakan obyek pendidikan maka sudah 

selayaknya guru menjadi solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta 

didiknya.Langkah-langkah yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik sebagaimana dijelaskan di atas dipahami mengisyaratkan bahwa untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik dipandang perlu untuk melakukan tahapan 

demi tahapan sehingga upaya yang dilakukan dapat terukur. 

  

 

22Dalyono M., Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta:2007), h. 248-249. 
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5. Bimbingan Belajar 

Makna layanan bimbingan belajar (layanan pembelajaran) mengisyaratkan 

pada tujuan intinya, yaitu memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya pada siswa 

untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan 

materi belajar yang sesuai dengan tingkat kecepatan, kesulitan belajar, potensi, dan 

perkembangan diri siswa.23 

Ada beberapa materi utama layanan bimbingan belajar. Adapun materi yang 

dapat diakomodir melalui kegiatan layanan bimbingan belajar secara global adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengenalan siswa yang mengalami masalah (kesulitan) belajar, baik karena 

kondisi kemampuan, motivasi, dan sikap maupun kebiasaan belajar siswa. 

b. Pengembangan motivasi, sikap, maupun kebiasaan belajar siswa. 

c. Pengembangan keterampilan belajar, membaca, mencatat, bertanya, 

menjawab, dan menulis. 

d. Pengajaran perbaikan. 

e. Program pengayaan.24 

Salah satu fungsi bimbingan belajar adalah sebagai upaya merangsang 

motivasi belajar peserta didik. Yang mana motivasi merupakan suatu kondisi dalam 

diri individu atau peserta didik yang mendorong atau menggerakkan individu atau 

 

23Prayitno, Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri 

Abadi, 1997), h. 87. 

24Hallen A., Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 85. 
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peserta didik melakukan kegiatan mencapai sesuatu tujuan.25 Menurut Oemar 

Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam hal 

belajar motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk 

melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.26 

Dalam teori belajar Skinner mengatakan bahwa; belajar akan berlangsung 

sangat efektif apabila : 

1) Informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap 

2) Pembelajar segera diberi umpan balik (feedback) mengenai akurasi 

pembelajaran mereka, yakni setelah belajar mereka segera diberi tahu apakah 

mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. 

3) Pelajar mampu belajar dengan caranya sendiri.27 

Berdasarkan fungsinya, motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek 

yaitu sebagai berikut: 

a. Mengarahkan (directional function)  

Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau 

menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Apabila suatu sasaran atau 

tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan, maka motivasi berperan mendekatkan 

 

25Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan Konseling dalam Praktek (Bandung: Maestro, 

2007), h. 38`1. 

26Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 158. 

27 B.R. Hergenhahn dkk., An Introduction, h. 127-128. 
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(approach motivation), dan bila sasaran atau tujuan tidak diinginkan oleh individu, 

maka motivasi berperan menjauhi sasaran (avoidance motivation).  

b. Mengaktifkan atau meningkatkan kegiatan (activating and energizing 

function)  

Perbuatan atau kegiatan belajar yang tidak bermotif atau motifnya sangat 

lemah akan dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak terarah dan kemungkinan 

besar tidak akan membawa hasil. Sebaliknya apabila motivasi belajarnya besar atau 

kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, penuh semangat, 

sehingga kemungkinan keberhasilannya akan lebih besar.28 

Menurut Oemar Hamalik, motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen 

dalam (inner component) dan komponen luar (outer component). Komponen dalam 

ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan 

psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi 

arah kelakuannya. Jadi, komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin 

dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai.29 

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa guru dengan status guru 

pembimbing, wali kelas, guru kelas, guru bidang studi ataupun guru pembina 

kegiatan ekstrakurikuler, dapat melakukan beberapa upaya membangkitkan motivasi 

belajar meliputi:  

a. Menjelaskan manfaat dan tujuan dari pelajaran yang diberikan. 

b. Memilih materi atau bahan pelajaran yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. 

 

28Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan Konseling dalam Praktek (Bandung: Maestro, 

2007), h. 38`2. 

29Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 159. 
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c. Memilih cara penyajian yang bervariasi, sesuai dengan kemampuan peserta 

didik dan banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mencoba dan berpartisipasi.  

d. Memberikan sasaran dan kegiatan-kegiatan antara.  

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk sukses. 

f. Memberikan kemudahan dan bantuan dalam belajar.  

g. Memberikan pujian, ganjaran, atau pun hadiah.30 

Terdapat beberapa alternatif untuk memicuh motivasi belajar peserta didik, 

yaitu dengan cara reward atau punishment. Definisi Reward adalahistilah dalam 

bahasa Inggris yang artinya pahala, upah, hadiah, dll tergantung dari konteks 

pembicaraanya.31Reward dalam dunia pembelajaran diberikan sebagai hadiah kepada 

siswa yang memiliki prestasi paling baik, dengan harapan siswa yang mendaptkan 

hadiah akan bertambah semangat dan terdorong untuk meningkatkan 

prestasinya.32Reward selain memberikan manfaat pada yang mendapatkanya 

diharapkan juga akan memberikan morivasi pada siswa lain yang tidak mendapatkan 

reward agar berusaha mendapatkan hal yang sama yang dianggap sebagai 

kesenangan dan kepuasan atas hasil prestasi yang didapat.33Berbeda dengan kata 

punishment, jika reward merupakan bentuk reinforcement yang bersifat positif; maka 

punishment merupakan bentuk reinforcement yang negatif, keduanya memang 

 

30Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan Konseling dalam Praktek, h. 408. 

31Joh W. Echols dkk, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 485.   

32Amir Dain Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 

146. 

33Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Press. 2002), h. 127   
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diberlakukan sebagai tujuan untuk menumbuhkan motivasi. Tujuan dari punishment 

untuk menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang,34 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hal yang subtansi dari 

bimbingan belajar yang dilakukan oleh seorang guru baik itu dalam bentuk 

pengajaran, hukuman, dan pemberian hadiah adalah demi menumbuhkan motivasi 

peserta didik. Sebagaimana guru, ia memiliki peran sebagai faktor ekstrinsik yang 

mana dibutuhkan oleh peserta didik dalam memicuh motivasi. Motivasi dipandang 

sebagai sebagai hal yang urgen dalam proses belajar disebabkan motivasi merupakan 

ruh pendidikan itu sendiri. Tidaklah benar apabila motivasi itu semata-mata 

diperuntukkan hanya bagi peserta didik, seorang guru juga membutuhkan motivasi 

agar selain untuk menuntaskan tanggung jawab profesi, ruh pendidikan dapat 

mengarah pada upaya mencapai ridho Allah swt. 

6. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: a) 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru, b) 

kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati (actual ability) dan yang 

dapat diukur langsung dengan tes tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

prestasi belajar seorang siswa merupakan gambaran dari keberhasilan belajarnya. 

Oleh karena itu, nilai prestasi belajar mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa, sejauh 

 

34Muhammad Kosim, Antara Reward dan Punishment, Rubrik Artikel (Padang Ekspres, 

Senin, 09 Juni, 2008), h. 1. 
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mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau kompetensi setiap program 

pelajaran.35 

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa prestasi belajar adalah manifestasi 

proses pembelajaran yang merupakan tujuan diselenggarakannya pendidikan, Respon 

yang ditampilkan oleh peserta didik  dalam proses pembelajaran mengikut pada daya 

stimulus yang dikirimkan oleh guru itu sendiri. Disinilah pentingnya peran guru 

dalam melakukan bimbingan kepada peserta didik agar cita-cita pendidikan dapat 

tercapai sebagaimana mestinya. 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Definisi Pendidikan Islam 

Secara leksikal, kata pendidikan berasal dari kata “didik” yang diberi prefiks 

“pen” dan sufiks “an”, yang dimaknai sebagai proses, perbuatan, dan cara mendidik.36 

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai 

sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itu kita dituntut untuk mampu 

mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggung 

jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik.37 

Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Hasbullah bahwa 

pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar 

 

35Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 

kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 700. 

36Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisis Kedua, 

Cet, 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 232. Dalam Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: 

Pencetak Muslim Modern, h. 42. 

37Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, h. 6. 
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mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-setingginya.38 

Pendidikan berbeda dengan pengajaran. Sejalan dengan ini, Ahmad Tafsir 

menulis bahwa pendidikan itu mengembangkan seluruh aspek kepribadian, 

sedangkan pengajaran hanyalah mengembangkan sebagian dari aspek kepribadian. 

Tafsir mencoba melakukan visualisasi terhadap pendapat dewantara bahwa 

pengajaran itu tidak lain dan tidak bukan ialah salah satu bagian dari pendidikan. 

Bagi dewantara, term pengajaran tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberikan 

pengetahuan serta kecakapan.39 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses perubahan 

kodrat manusia ke arah yang positif untuk mencapai kata layak. Kelayakan yang 

penulis maksud adalah kapasitas keilmuan dari pendidikan seseorang yang dapat 

dijadikan benteng untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dunia, atau dalam bahasa 

sederhananya pendidikan adalah proses untuk memenuhi modal inti seorang manusia, 

yaitu memenuhi gizi akal, fisik, dan batin. 

Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya 

diwahyukan Tuhan kepada Masyarakat melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul. 

Lebih lanjut Nasution menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-

ajaran yang bukan hanya satu segi kehidupan manusia. Sumberdari ajaran-ajaran 

yang mengambil berbagai aspek itu adalah al-Quran dan Hadits.40Islam yang dibawa 

 

38Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 2; Dikutip dalam 

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, h. 4. 

39Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam(Cet. Ketiga; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 27-28. Dalam Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak 

Muslim Modern, h. 48. 

40Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Cet. Kelima; Jakarta: UI-Press, 

1995), h. 24. Dalam Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim 

Modern(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h h. 51. 
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oleh nabi Muhammad itu adalah Islam yang multidimensional, meliputi berbagai 

aspek seperti teologi, ibadat, moral, tasawuf, filsafat, sejarah, politik, kebudayaan, 

pendidikan, dan sebagainya.41 

Di dalam al-Quran kata pendidikan banyak dijelaskan dengan ragam istilah, 

misalnya ta’di᷄b, Tarbiyah, dan ta’lim. Menurut Ahmad Tafsir Pendidikan Islam ialah 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan Islam ialah 

bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi Muslim semaksimal mungkin.42 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam merupakan segala 

bentuk bimbingan yang berpedoman pada al-Qur’ận dan sunnah Rasửlullah saw. 

dengan tujuan untuk menjadi muslim yang baik. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islậm 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Muhammad Fadhil al-Jamali berpandanganbahwa pada hakikatnya al-Qur’an 

merupakan perbendeharaan tentang kebudayaan manusia, terutama bidang 

kerohaniaan. Al-Qur’an adalah merupakan kitab pendidikan, kemasyarakatan, moril 

(akhlak) dan spiritual (kerohaniaan).43 

Menurut Langgulung bahwa sumber pendidikan Islam yaitu al-Qur’an, al-

Sunnah, ucapan para sahabat (mazhab al-Sahabi), kemaslahatan umat (masalih al-

Mursalah), tradisi atau adat yang sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat 

 

41Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern, h. 52. 

42Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h. 28. 

43Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 108. 
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(al-Urf), dan hasil ijtihad para ahli.44Senada dengan penjelasan tersebut, Abdul Majid 

berpendapat bahwa system pendidikan Islam berbeda dengan system pendidikan 

lainnya terutama pada aspek falsafah dan referensi untama pemikirannya. Pendidikan 

Islam merujuk pada apa yang tersirat dalam wahyu dan misi kenabian 

(hadis).45Pendidikan Islam tidak dapat dipungkiri berasal dari kehendak Allah yang 

terejawantahkan dalam wayu al-Quran, dijabarkan dalam segala perilaku dan 

perkataan Nabi (Hadis), dan diinterpretasikan melalui pemikiran-pemikiran inovatif 

mujtahidin.Tegasnya, semua hal yang menyangkut pendidikan dalam pemahaman 

Islam tidak bisa terlepas dari konteks al-Qur’an, hadis, dan ijtihad.46 

Dasar atau sumber pendidikan agama Islam di atas adalah dasar 

religious.Yang dimaksud dengan dasar religius/agama adalah dasar yang bersumber 

dari ajaran islam baik yang tertera dalam Al Qur’an atau Hadits Nabi. Menurut ajaran 

islam pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah 

kepada-Nya.47 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang 

secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan 

agama di sekolah secara formal. Dasar Yuridis formal tersebut terdiri dari tiga 

macam, yaitu : 

 

44Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islậm (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2010), h. 

75. 

45Nuruhbiyati, Filsafat Pendidikan Islậm (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 21. 

46Abdul Majid, Ilmu PendidikanIslậm (Jakarta: Prenada Press, 2007), h. 22. 

47Sama’un Bakry, Menggagas Ilmu Pendidikan Islậm (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 

2005), 28. 
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1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama : Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

2)  Dasar Struktural/konstitusional, yaitu UUD’45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 

dan 2, yang berbunyi : 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa ; 2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. 

3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No.IV/MPR/1973 yang 

kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1978 jo. Ketetapan MPR 

Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR 

No. II/MPR 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yanng pada 

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 

dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi.48 

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada 

penanaman nilai-nilai keagamaan hendaknya bukan hanya berdasar pada satu 

perlindungan hukum yang memayungi pelaksanaannya. Sebagaimana Pendidikan 

Agama Islậm, sangatlah penting peran negara dalam mengawal pendidikan tersebut 

sehingga nilai-nilai yang ingin dibumikan melalui ajaran agama Islậm ini selain 

menjadi untuk menghidupkan agama juga dapat menjadi icon negara itu sendiri. 

Sederhanya adalah agama, system, dan budaya pada negara tertentu merupakan tiga 

komponen yang seharusnya berkolaborasi untuk memajukan pendidikan. 

 

48Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 132. Dalam PAI, A. 

Pengertian Pendidikan Agama Islam. "Pendidikan Agama Islam." (1998), h. 68-69. 
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b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi kepada hakekat 

pendidikan Islam itu sendiri yang meliputi: 

1) Tentang tujuan dan tugas hidup manusia, penekannannya adalah bahwa 

manusia hidup bukan kebetulan dan sia-sia, sehingga peserta didik bisa 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengabdi kepada Tuhan 

sebaik-baiknya. 

2) Rumusan tujuan tersebut hatus sejalan dan memperhatikan sifat-sifat dasar 

(fitrah) manusia tentang nilai, bakat, minat dan sebagainya yang akan 

membentuk karakter peserta didik. 

3) Tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan tidak 

menghilangkan nilai-nilai lokal yang bersumber dari budaya dan nilai-nilai 

ilahiyah yang bersumber dari wahyu Tuhan demi menjaga keselamatan dan 

peradaban umat manusia. 

4) Tujuan pendidikan Islam harus sejalan dengan keinginan manusia untuk 

mencapai kebahagiaan hidup. Yakni pendidikan Islam tidak semata-mata 

mementingkan urusan dunia tetapi adanya keselaran antara kehidupan dunia 

dan dan kehidupan akhirat dikemudioan hari.49 

Secara umum, tujuan pendidikan agama adalah: (1) terbentuknya kepribadian 

yang utuh jasmani dan rohani (insan kamil) yang tercermin dalam pemikiran maupun 

tingkah laku terhadap sesama manusia, alam serta Tuhannya, (2) dapat menghasilkan 

 

49Imam Syafe'i, Tujuan Pendidikan Islam, al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 6.2 

(2015): 152. 
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manusia yang tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi juga berguna bagi masyarakat 

dan lingkungan, serta dapat mengambil manfaat yang lebih maksimal terhadap alam 

semesta untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat, (3) merupakan sumber daya 

pendorong dan pembangkit bagi tingkah laku dan perbuatan yang baik, dan juga 

merupakan pengendali dalam mengarahkan tingkah laku dan perbuatan manusia.50 

Menurut Arifin Muzayyin, tujuan pendidikan keagamaan adalah untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Seiring 

dengan perkembangan waktu, maka pendidikan gama semakin menjadi perhatian 

dengan pengertian bahwa pendidikan agama semakin dibutuhkan oleh setiap manusia 

terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah.51 

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut al-

Qur’an meliputi: 

1) Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara makhluk Allah 

lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. 

2) Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggungjawabnya 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

3) Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui 

hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. 

4) Menjelaskan hubungannya dengan Kholik sebagai pencipta alam semesta.52 

 

50Moh SolikodinDjaelani, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan 

Masyarakat." Jurnal Ilmiah WIDYA 1.1 (2013), h. 100. 

51Arifin Muzayyin Filsafat Pendidikan Islam(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 34. 

52Nur Hidayat, Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Global. Jurnal 

Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga12.1 (2015): 64. 
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Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi 

menjadi tiga hal. Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan 

lembaga pendidikan Islam secara Eksplisit. Kedua, Pendidikan Islam sebagai Mata 

Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib 

diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam 

sebagai nilai (value) yakni ditemukannya nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan.53 

3. Tinjauan tentang Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat 

melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi, 

loyalitas, dan ikhlas, sehingga menciptakan peserta didik yang dewasa, berakhlak, 

dan berketerampilan. Guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, 

kewibawahanlah yang menyebabkan guru dihormati dan diterima. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan beberapa syarat guru pendidikan agama Islam.  

Menurut Zakiah Daradjat menjadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan 

yaitu, takwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani dan berkelakuan baik.54 

Persyaratan tersebut harus ada dalam diri guru mengingat begitu pentingnya peran 

guru pendidikan agama Islam dalam mempengaruhi peserta didik ke arah 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun persyaratan lain meliputi:  

1) Umur harus sudah dewasa 

2) Harus sehat jasmani dan rohani 

 

53PutraDaulay Haidar, Pendidikan Islam: dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia(Jakarta: Kencana, 2004), h.44-45. 

54Zakiah Daradjatdkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 41-42. 
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3) Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu 
mendidik (termasuk ilmu mengajar) 

4) Harus berkepribadian muslim.55 

Secara operasional, syarat umur dapat dibuktikan dengan memperlihatkan 

akta kelahiran atau tanda pengenal sah lainnya; syarat kesehatan dibuktikan dengan 

memperlihatkan keterangan dokter; syarat keahlian dapat dilihat dari ijazah atau 

keterangan sah lainnya; dan syarat agama secara sederhana dapat dibuktikan dengan 

memperlihatkan kartu penduduk atau keterangan sah lainnya. 

Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya Abuddin Nata 

menjelaskan bahwa seorang pendidik harus:  

1) Mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia 

menyayangi peserta didiknya seperti menyayangi anaknya sendiri 

2) Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik 

3) Memerhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik 

4) Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik 

saja 

5) Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian dan kesempurnaan 

6) Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal-hal yang 

di luar dari kewajibannya 

7) Dalam mengajar selalu mengaitkan materi yang diajar dengan materi lainnya 

 

55Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. VII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 81. 
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8) Memberi bekal kepada peserta didik dengan bekal ilmu yang dibutuhkan bagi 

masa depan 

9) Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung 

jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta mempunyai 

rencana yang matang untuk menatap masa depan yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh.56 

Dari beberapa persyaratan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

persyaratan utama guru pendidikan agama Islam ialah keagamaan. Di samping itu, 

bahwa seorang guru pendidikan agama Islam harus memenuhi persyaratan akhlak dan 

kepribadian, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan dan keahlian. 

b. Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru ialah orang yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan 

peserta didik. Memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik adalah suatu 

perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan watak peserta didik itulah 

yang sukar, sebab peserta didik yang dihadapi adalah makhluk hidup yang 

mempunyai otak dan potensi yang perlu dipengaruhi dengan norma hidup. 

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma itu kepada 

peserta didik, agar mereka mengetahui mana perbuatan baik dan buruk. Semua norma 

itu tidak mesti harus guru diberikan di dalam kelas, di luar kelaspun sebaiknya guru 

mampu menjadi teladan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan.  

 

56Athiyah al-Abrasi, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Fulasifatuha (Mesir: al-Halabi, 1969), h. 

225; Dikutip Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 169. 
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Menurut Wens dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah bahwa guru harus 

bertanggung jawab dan memiliki sifat: 

1) Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan 

2) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira  

3) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat 

yang timbul (kata hati) 

4) Menghargai orang lain, termasuk peserta didik 

5) Bijaksana dan hati-hati  

6) Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.57 

Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik agar menjadi 

orang bersusila, cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

c. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Seorang guru adalah figur pemimpin. Disebut figur pemimpin karena guru 

adalah arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik dan bertugas 

untuk mempersiapkan manusia susila yang cakap dan dapat membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan negara.Tugas guru sebagai suatu profesi artinya guru 

merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus.58 

 

57Wens Tanlain, dkk, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 31. Dikutip 

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis 

Psikologis (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36. 

58Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6. 
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Dalam aspek kemanusiaan, seorang guru harus mencerminkan dirinya kepada 

peserta didik sebagai orang tua kedua. Adapun tugas dalam bidang kemasyarakatan 

merupakan tugas yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai 

tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang bermoral pancasila.59 Dari beberapa tugas guru yang telah dikemukakan di atas 

dapat dipahami bahwa tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga 

sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Menurut Ag. Soejono dalam 

bukunya Ahmad Tafsir disebutkan bahwa guru: 

1) Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai 
cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. 

2) Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 
menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

3) Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara 
memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar peserta didik 
memilihnya dengan tepat. 

4) Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui perkembangan anak 
didik berjalan dengan baik. 

5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala peserta didik menemukan 
kesulitan dalam mengembangkan potenisnya.60 

Senada dengan pendapat di atas, Abuddin Nata memaparkan bahwa tugas 

seorang guru pendidikan agama Islam ialah orang yang bertanggung jawab untuk 

menumbuhkan, membina dan mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak, 

moral, pengalaman, wawasan dan keterampilan, peserta didik. Sehingga seorang 

pendidik haruslah orang yang berilmu pengetahuan dan berwawasan luas, memiliki 

 

59Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 7. 

60Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h. 79. 
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keterampilan, pengalaman, berkepribadian mulia dan menjadi teladan bagi peserta 

didiknya. 61 

C. Kerangka Konseptual 

Gambar 1.Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, h. 165. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. JenisPenelitiandanLokasi 

1. JenisPenelitian 

Jenispenelitianiniadalahkualitatifdeskriptifyaknipenelitian yang 

berlandaskanFenomenologis, yang 

berpendapatbahwakebenaransesuatuitudapatdiperolehdengancaramenangkapfenomen

aataugejala yang memancardariobjek yang diteliti.1 Hasilpenelitian 

inimendeskripsikanobyeksecaraalamiah, faktualdansistematis, 

yaitumengenaikesulitanbelajarpesertapada pembelajaran pendidikan agama Islam 

didik di SMP Negeri 1 Liliriaja  

2. LokasiPenelitian 

Langkahawal yang 

penelitilakukanadalahmenetapkanlokasipenelitiansebagaidasarataupedomanbagipenel

itidalammeneliti.Penelitianiniberlokasi di SMP Negeri 1 Liliriajaterletak di 

IbukotaKecamatanLiliriajaKelurahanGalung.SMP Negeri 1 Liliriajaberjarak ± 11 km 

dariIbukotaKabupaten.Letakkhatulistiwaberada 40 LS dan 1190 BT.Masyarakat di 

daerahsekitar SMP Negeri 1 Liliriajapadaumumnyaberpencaharianbertani 

(persawahan).Alasan mendasar peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada 

terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

                                                             

1Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan: PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan R&D (Cet. 

XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.31. 
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Sebagaimanadalamsuatupenelitian, 

bahwaalasanmendasardilakukannyapenelitiandisebabkanadanyaproblem (masalah). 

B. PendekatanPenelitian 

Pendekatandapatdimaknaisebagaiusahadalamaktivitaspenelitianuntukmengada

kanhubungandenganobjek yang diteliti.2Pendekatanmerupakanupayauntukmencapai 

target yang sudahditentukandalamtujuanpenelitian. 

SuharsimiArikuntomenyebutkanbahwawalaupunmasalahpenelitiannyasama, 

tetapikadang-kadangpenelitidapatmemilihsatuantaraduaataulebihjenispendekatan 

yang 

bisadigunakandalammemecahkanmasalah.3Dalamhalinipenelitimenggunakanpendeka

tanpedagogis danpsikologis. 

1. PendekatanPedagogis. 

PendekataninimengandungbahwapesertadidikadalahmahlukTuhan yang 

beradadalamperkembangan dan pertumbuhanrohani dan jasmani yang 

memerlukanbimbingan dan pengarahanmelaluiprosespendidikan.4 

2. Pendekatanpsikologisyaknipendekataninidigunakanuntukmengetahuidanmem

ahamijeniskesulitanbelajar yang dialamiolehpesertadidik. 

                                                             
2HadariNawawidan Martini Hadari, InstrumenPenelitianBidangSosial(Cet. II; Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
3SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktik (Jakarta: RinekaCipta, 

2006), h. 108. 
4M. Arifin, IlmuPendidikan Islam 

SuatuTinjauanTeoretisdanPraktisBerdasarkanPendekatanInterdisipliner(Cet. V; Jakarta: 

BumiAksara, 2000), h. 136. 
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Duapendekatan di atas, 

diharapkandapatmampumengungkapberbagaimacamhalsesuaidenganobjekdalampene

litianini. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalampenelitianinidiklasifikasikandalamduajenis, yaknisumber 

data primer dansumber data sekunder.5Berikutpenjelasannya: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang penelitiperolehsecaralangsung yang 

terkaitdengankesulitanbelajarpesertadidikpada pembelajaran pendidikan agama Islam 

di SMP Negeri 1 Liliriaja Data inipenelitiperolehdaribeberapainforman yang 

terdiriatas guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah,pesertadidikpadaSMP 

Negeri 1 Liliriaja, dan masyarakat (orangtua/wali peserta didik). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang apabila dibutuhkan. 

Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan 

dari hasil penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi terkait data 

guru danpesertadidiksertadokumentasipentingkegiatanpembelajarandi SMP Negeri 1 

Liliriaja,dan yang berkaitaneratdenganpermasalahanpenelitianini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkansasaranpenelitiandenganmengacukepadakonseputamasertaunit 

análisis yang telahdikemukakan di atas, gunamendapatkan data kualitatif, 

makadigunakanbeberapateknikpengumpulan data kualitatif, antara lain: pengamatan 

(observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

                                                             
5Etta MamangSangadjidanSopiah, MetodologiPenelitian: PendekatanPraktisdalamPenelitian 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 
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1. Observasi 

Observasidilakukanuntukmemperolehinformasitentangkelakuanmanusiasepert

iterjadidalamkenyataan.6Observasiataupengamatan yang 

dilakukanolehpenelitiadalahhal-hal yang sesuaidenganfokuspenelitian, 

yakniobservasi pada prosesbelajarmengajar. Dengandemikian, yang 

diobservasidalampenelitianinibukanhanyapesertadidik, melainkan cara 

mengajarguruPendidikan Agama Islậm. Khususpesertadidik, 

penelitimelakukanpengamatan pada konsentrasi yang 

ditampilkanpesertadidiksepertibahasatubuh, mimik, pertanda bosan, 

keaktifanbertanya, dan hal-hal yang 

dipandangsesuaidenganpokokpermasalahanpenelitianini. 

Pengamatandilakukandengan cara terlibatdengankegiatansehari-hariorang 

yang sedangdiamatiatau yang digunakansebagaisumber data penelitian yang terkait 

belajarpesertadidik, 

makapenelitimelakukanobservasidenganmenentukanjeniskesulitanbelajar yang 

dialamipesertadidik. Setelahjeniskesulitantelahdiketahuiolehpeneliti, 

makalangkahselanjutnyaialahmendatajumlahpesertadidik yang 

mengalamikesulitanbelajar. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancaraadalahpercakapandenganmaksudtertentu, 

percakapanitudilakukanolehduapihak, yaitupewawancara (interviewer) yang 

mengajukanpertanyaandan yang diwawancarai (interviewee) yang 

                                                             
6S. Nasution, Metode Research: PenelitianIlmiah (Cet. XII; Jakarta: BumiAksara, 2011), h. 

106. 
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memberikanjawabanataspertanyaanitu.7Dalamhalinipenelitimewawancaraipihak-

pihak yang dianggaprelevandenganpenelitianini, yaituguru pendidikan agama Islam, 

kepala sekolah, dan beberapaperwakilanpesertadidikdaninforman lain yang 

mendukungpenelitian. Wawancara yang 

dilakukanadalahwawancarasemiberstrukturyaitujeniswawancara yang 

ermasukdalamkategoriin depth interview, di mana dalampelaksanaannyalebih bebas 

dibandingkandenganwawancaraterstruktur.8Tujuandariwawancarajenisiniadalahuntuk

menemukanpermasalahan secara lebihterbuka, di mana pihak yang 

diajakwawancaradimintapendapat, dan ide-idenya. Dalammelakukanwawancara, 

penelitiperlumendengarkan secara teliti dan mencatatapa yang dikemukakanoleh 

informan. 

3. Dokumentasi 

Teknikpengumpulanmelaluidokumentasimerupakanpelengkapdalampenelitian

kualitatifsetelahteknikobservasidanwawancara.Dokumentasiadalahcaramendapatkan 

data denganmempelajaridanmencatatbuku-buku, arsipataudokumen, danhal-hal yang 

terkaitdenganpenelitian.9Adapundokumen yang dibutuhkan 

disiniadalahsejarahberdirinyaSMP Negeri 1 Liliriaja, visidanmisi, strukturorganisasi, 

strukturkurikulum, saranadanprasarana, keadaan guru dankaryawan, 

dankeadaanpesertadidik. 

  

                                                             
7Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Cet. XIII; Bandung: RemajaRosdakarya, 

2001), h. 186. 
8Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan: PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan R&D, h. 320. 
9A. Kadir Ahmad, Dasar-dasarMetodologiPenelitianKualitatif(Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 
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E. InstrumenPenelitian 

 Instrumenartinyasesuatu yang 

digunakanuntukmengerjakansesuatu.10Instrumenpenelitian  yang 

digunakanadalahpenelitisendiriatauhuman instrument,  yaitupenelitisendiri yang 

menjadiinstrumen.11Selanjutnya,penelitimenggunakaninstrumenpenelitiansesuaideng

aninstrumen yang diperlukandalamprosespengumpulan data. 

Dapatdisimpulkanbahwainsturmenpenelitianselalumerujuk pada metodeapa yang 

digunakan. Adapuninstrumendalampenelitianiniyaitusebagaiberikut: 

1. PedomanObservasi 

Observasiadalahpengamatandanpencatatan data terhadapgejala-gejala yang 

diteliti.Dalamhalinidigunakanlembarpedomanobservasipartisipatif.Pengamatan yang 

dilakukanolehpenelititerkaitdenganjeniskesulitanbelajar yang 

dialamipesertadidik.Setelahjeniskesulitantelahdiketahuiolehpeneliti, 

makalangkahselanjutnyaialahmendatajumlahpesertadidik yang 

mengalamikesulitanbelajar. 

2. PedomanWawancara 

Pedomanwawancara yang digunakanolehpenelitibertujuanuntukmencari data 

dan informasimengenaikesulitanbelajarpesertadidik di SMP Negeri 1 Liliriaja 

Olehkarenaitu, penelitimenyiapkanbeberapapertanyaan. Hal-hal yang 

                                                             
10. Al-Barry dkk, KamusIndukIlmiah Seri Intelektual(Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003), h. 

321. 
11Human Instrumentberfungsimenetapkanfokuspeneliti, memilihinformansebagaisumber data, 

melakukanpengumpulan data, menilaikualitas data, analisis data, menafsirkan data 

danmembuatkesimpulanatastemuannya, 

Sugiyono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif,Kualitatif,danR&D, h. 305-306. 
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ditanyakanolehpenelitiialahmengenaihubungangurupendidikan agama Islam 

terhadappesertadidik, latarbelakang peserta didik, dan motif lainnya yang dianggap 

terkait dengan pokok permasalahan. 

3. BlankoatauformDokumentasi 

Blankodokumentasidigunakanuntukmemperoleh data 

dokumententangprofilsekolah, data guru, dan data jumlahpesertadidik di SMP Negeri 

1 Liliriaja. Data tersebutsangatmembantupenelitidalammenggabungkan data-data 

yang diperolehmelaluiobservasi dan wawancara, 

sekaligusdapatmenggambarkankondisiumumSMP Negeri 1 Liliriaja  

F. TeknikPengolahan dan Analisis Data 

Keseluruhanteknikpengolahandananalisis data yang 

digunakandalampenelitianadalahkualitatif.Data 

disajikansecaradeskriptiffenomenologisuntukmemahamiartiperistiwadankaitan-

kaitannya yang memunculkananalisis.12 

Proses  pengolahandananalisis  data  

dalampenelitiankualitatifberjalansecarasimultandansalingterintegrasi, bahkanketika 

data tersebutmulaidikumpulkanolehpeneliti. Ada tigateknik yang 

penulisgunakanuntukmengolahdanmenganalisis data dalampenelitianiniyaitu: 

Pertama, melakukanreduksi data, yaitusuatu proses 

pemilihandanpemusatanperhatianuntukmenyederhanakan data kasar yang diperoleh 

di lapangan. 

                                                             
12Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, h. 6-10. 
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Kegiataninidilakukanpenelitisecaraberkesinambunganberkalasejakawalkegiatanpenga

matanhinggaakhirpengumpulan data.Penelitikemudianmelakukanreduksidata yang 

berkaitandengankesulitanbelajarpesertadidik pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja  

Kedua, penelitimelakukanpenyajian data, penyajian data yang 

dimaksudkanadalahmenyajikan data yang 

sudahdireduksidandiorganisasisecarakeseluruhandalambentuknaratifdeskriptif. 

Ketiga, penelitimelakukanpenarikankesimpulan, 

yaknimerumuskankesimpulandari data-data yang 

sudahdireduksidandisajikandalambentuknaratifdeskriptif.Penarikankesimpulantersebu

tdilakukandenganpolainduktif, yaknikesimpulankhusus yang ditarikdaripernyataan 

yang bersifatumum,13dalamhalinipenelitimengkajisejumlah data 

spesifikmengenaimasalah yang menjadiobjekpenelitian, 

kemudianmembuatkesimpulansecaraumum.danterakhirpenelitimenyusunnyadalamker

angkatulisan yang utuh. 

Untuklebihjelasnyauraianprosespengumpulan data tersebut, 

dapatdilihatdarigambarnyasebagaiberikut: 

 

 

 

 

                                                             
13Muhammad ArifTiro, MasalahdanHipotesisPenelitianSiosial-Keagamaan(Cet: I; Makassar: 

Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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Gambar 4 Proses Analisis Data14 

  

                                                             
14Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92. 
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G. PengujianKeabsahan Data 

Dalam metode penelitian triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. 

Triangulasi menilai atau mengkaji ketercukupan data didasarkan pada penggabungan 

sumber data atau prosedur penggumpulan data yang jamak. Atau dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber 

dan dengan berbagai cara.15 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua 

triangulasi yang ada yakni triangulasi sumber dan teknik. Kegiatan ini dapat 

diilustrasikan melalui gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2 TriangulasiSumber 

 

 

 

Gambar 3 TriangulasiTeknik 

 

                                                             
15Sugiyono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif,Kualitatif,danR&D, h. 372. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Ibukota Kecamatan Liliriaja Kelurahan 

Galung. SMP Negeri 1 Liliriaja berjarak ± 11 km dari Ibukota Kabupaten. Letak 

khatulistiwa berada 40 LS dan 1190 BT. Masyarakat di daerah sekitar SMP Negeri 1 

Liliriaja pada umumnya berpencaharian bertani (persawahan). Daerah jangkauan 

siswa berada radius 10 km dan jumlah SD yang menjadi jangkauannya 10 sekolah. 

SMP Negeri 1 Liliriaja awal berdirinya pada tahun 1965 dengan                                 

NSS : 20309090001, NPSN : 40303659, Nomor Surat : 98/SK/B/III/65-66 Tanggal 

27/07/1965 dan bernama SMP Negeri 1129 Cangadi. Pada awalnya SMP Negeri 1 

Liliriaja hanya terdiri dari 1 gedung (4 ruang), 1 ruang kantor dan 3 ruang untuk kelas 

belajar. Kondisi Tahun Ajaran 2018/2019, jumlah siswa 317 orang, 16 rombel antara 

lain : Kelas VII : 3 Rombel, Kelas VIII : 4 Rombel, Kelas IX : 6 Rombel.1 

SMP Negeri 1 Liliriaja memiliki visi : “Terampil, Beradab, Berbudaya, 

Religius dan Berwawasan IPTEK. Menyiapkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Cerdas 

dan Terampil” 

  

 

1Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019. 
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a. “Terampil, Beradab, Berbudaya, Religius dan Berwawasan IPTEK” 

Visi di atas dijabarkan dengan uraian misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pembelajaran yang konseptual. 

2. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai berbasis 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi. 

3. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki kemampuan dalam 

mengoperasikan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. 

4. Mewujudkan peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik. 

b.  “Menyiapkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Cerdas dan Terampil” 

Visi di atas mengandung beberapa aspek yang harus dipenuhi, adapun aspek-

aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Unggul dalam aktivitas keagamaan 

2. Unggul dalam proses pembelajaran 

3. Unggul dalam perolehan UN  

4. Unggul dalam lomba mata pelajaran, kesenian, dan olahraga 

5. Unggul dalam sarana dan prasarana 

6. Unggul dalam disiplin 

7. Unggul dalam kepedulian sosial 

8. Unggul dalam keterampilan 



 

 

62 

 

Adapun aspek-aspek yang ingin dicapai sebagaimana tertuang pada visi di 

atas akan diwujudkan dengan melalui implementasi misi di bawah ini : 

1. Menanamkan  dan mengamalkan ajaran agama  yang  di anut. 

2. Menanamkan prilaku yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku 

3. Mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran 

4. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar (learning organization)  

5. Melaksanakan  pembelajaran dan  Bimbingan  secara  efektif sehingga  

peserta  didik berkembang  secara  optimal sesuai  potensi  yang  dimiliki. 

6. Pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler  

7. Memberdayakan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik 

8. Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan  

9. Meningkatkan karakter pada peserta didik 

10. Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah 

11. Membangun budaya sekolah yang berorientasi ke masa depan 

12. Mewujudkan sekolah sehat 

13. Mewujudkan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan warga sekolah 

14. Pengembangan keterampilan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler.2 

  

 

2Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019. 
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2. Komponen-komponen Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Liliriaja 

a. Kepemimpinan3 

No Nama Kepala Sekolah Periode Jabatan 

1 H. Machmud, BA. 1965 - 1979 

2 Muhammad Yunus. Tahun 1980 – 1986 

3 Andi Arsyid, BA. 1986 -1990 

4 Drs. H. Muhammad Akib Suaib. 1999 -2001 

5 Drs. H. Suardi, MM. 2001 - 2004 

6 Dra. Hj. Mastura, M.Pd 2004 - 2006 

7 Syamsu Rizal, S.Pd, M.Si. 2006 - 2010 

8 H. Betta, S.Pd, M.Si. 2010 - 2014 

9 Sose, S.Pd, MM. 2014 - 2017 

10 H. Betta, S.Pd, M.Si 2017 - Sekarang 

b. Tenaga Pendidik 

Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah tanaga pendidik 

di SMP Negeri 1 Liliriaja adalah sebagai berikut:4 

No

. 

Tingkat Pendidikan Jumlah dan Status Guru Jumlah 

GT/PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 

1. S2/S3 5 7   12 

2. S1 3 10 1 4 18 

3. D-4      

4. D3/Sarmud - -   - 

5. D2  2   2 

6. D1 1 1   2 

7. ≤ SMA/sederajat      

Jumlah 9 18   27 

 

3Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019. 

4Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019. 
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c. Kependidikan 

Tenaga kependidikan  dan tenaga pendukung SMP Negeri 1 Liliriaja adalah 

sebagai berikut:5 

No

. 

Tenaga 

Pendukung 

Jumlah Tenaga Pendukung dan 

Kualifikasi Pendidikannya 

Jumlah Tenaga 

Pendukung 

Berdasarkan 

Status dan Jenis 

Kelamin  

Jumlah 

≤ SMP SMA D1 D2 D3 S1 PNS Honorer 

L P L P 

1. Tata Usaha  2   1 2  2 1 2 5 

2. Perpustakaan      2    2 2 

3. Laboran lab. 

IPA 

     2    2 2 

4. Teknisi lab. 

Komputer 

           

5. Laboran lab. 

Bahasa 

     1    1 1 

6. Bengkel Seni      1    1 1 

7. Laboratorium  

Matematika 

           

8. Kantin            

9. Penjaga 

Sekolah 

           

10. Tukang 

Kebun 

           

11. Keamanan            

12. Lainnya: 

................... 

           

 Jumlah  2   1 8  2 1 8 11 

 

5Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019. 
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d. Peserta Didik 

Data peserta didik 4 (empat tahun) terakhir sebagaimana data diperoleh melalui 

dokumen sekolah adalah sebagai berikut:6 

Th. 

Ajar 

Jml 

Pendaftar 

(Siswa 

Baru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah  

 (Kls. VII + VIII 

+ IX) 

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel 

2014/

2015 

140 121 6 148 5 132 5 401 16 

2015/

2016 

135 127 6 100 5 119 5 346 16 

2016/

2017 

121 117 5 128 6 132 5 320 16 

2017/

2018 

100 99 4 120 6 128 6 347 16 

2018/

2019 

94 94 3 103 4 120 6 317 13 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Kesulitan Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja. 

Pembelajaran pendidikan agama Islam yang memiliki muatan materi yang 

luas menuntut seorang guru harus cerdik dalam mengelola kelas. Seorang guru 

menjadi kunci atas keberhasil proses pembelajaran sebab suasana pembelajaran yang 

membosankan akan berakibat fatal pada pencapaian hasil belajar. Terkait luasnya 

cakupan pembelajaran pendidikan agama Islam dijelaskan oleh Marnawati: 

Kesulitan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam hampir sama 
dengan pembelajaran lainya yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor 
eksternal peserta didik. Dari faktor internalnya, peserta didik kesulitan belajar 

 

6Arsip Sekolah “Dokumentasi” SMP Negeri 1 Liliriaja terletak di Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 5 Agustus, 2019.  
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karena sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam 
merupakan gabungan dari empat bagian yaitu Fiqih, Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI), Ilmu al-Qur’an dan hadis Hadits, dan Aqidah Akhlak. Dari faktor 
eksternal yaitu kurangnya dorongan dari orangtua sehingga peserta didik sulit 
memahami terutama pelajaran al-Qur’an hadis.7 

Muatan pembelajarannya yang terdiri atas bidang Fiqih, Sejarah Kebudayaan 

Islam, Ilmu al-Quran dan Hadis, dan aqidah akhlak maka pendidikan agama Islam 

dianggap sulit dipahami oleh peserta didik disebakan pada beberapa aspek berikut ini: 

a. Sulit Memahami Istilah 

Istilah dapat dipahami sebagai kata atau gabungan kata yang  dengan cermat 

mengungkapkan maka konsep, proses, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 

Dengan demikian penggunaan istilah bermaksud untuk memudahkan seseorang 

memahami makna dari setiap gabungan kata. 

Kenyataannya, usaha yang ditempuh agar pelajaran dapat sampai  pada 

tujuannya seringkali mendapat hambatan karena penggunaan istilah atau kata ilmiah 

yang cenderung sulit untuk dipahami oleh peserta didik.8 Lemahnya kemampuan 

memahami istilah akan berakibat pada tidak tepatnya upaya mendefinisikan makna 

suatu kata atau kalimat sehingga rentetan kata yang mulanya harmonis menjadi kaku 

akibat suatu istilah keluar dari arti yang sebenarnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa pelajaran pendidikan agama Islam sangat sarat 

akan istilah yang bernuansa Islȃm maka dari itu istilah yang masih asing untuk 

jenjang pendidikan pemula hendaknya dibumbui penjelasan yang sederhana  tanpa 

 

7Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

8Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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menghilangkan makna yang sebenarnya. Istilah juga dapat dicarikan makna yang 

sesuai dengan bahasa keseharian peserta didik sehingga proses rekonstruksi antara 

pengalaman dan pelajaran yang sementara berlangsung terbangun harmonis. 

Kesulitan peserta didik dalam memahami istilah diijelaskan oleh Marnawati, 

guru pendidikan agama Islam: 

Kesulitan yang dapat diamati misalnya mereka sulit memahami istilah 
disebabkan di lingkungan peserta didik dapat dikatakan istilah itu tidak pernah 
didengar sebelumnya misalnya; nama-nama Allah dalam Asmȃ al-Husna, 
istilah tahȃrah, istilah empati, dan nama-nama malaikat. Khusus bagi siswi 
kesulitan ketika belajar mengenai sȃlat Jum’at sebab tidak memahami 
praktiknya.9 

Hasil wawancara di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Muhammad 

Ramli yang juga merupakan guru pendidikan agama Islam penanggung jawab kelas 

VII dan VIII bahwa: 

Peserta didik juga minim pengetahuan dengan istilah Asing seperti istilah 
dalam kosa kata Arab yang dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm tidak 
dapat dihilangkan maka upaya yang dilakukan adalah dengan 
mensinkronisasikan istilah-istilah yang sesuai dengan kosa sata yang dipahami 
peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran, istilah-istilah baru yang asing 
itu dijelaskan sambil menyertakan arti dan maknanya.10 

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja 

berjalan dengan normal dan adapun beberapa peserta didik yang sulit memahami 

pembelajaran yang diberikan adalah tugas bersama untuk dibenahi.11 Oleh karena itu, 

seluruh elemen sekolah hendaknya memupuk kerjasama untuk memberikan solusi 

yang cermat sehingga pelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.  

 

9Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja  Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

10Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

11Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Kesulitan peserta didik dalam memahami istilah dialami mulai dari kelas VII, 

VIII, dan IX. Kosa kata yang cenderung sulit dlipahami menjadikan peserta didik 

lamban dalam menyerap pembelajaran sehingga berakibat pada tertanggunya proses 

pembelajaran.12 Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam memiliki peranan 

penting sebagai penuntun jalan keluar bagi peserta didiknya. 

b. Sulit Menghafal Asmȃ al-Husna 

Gelar atau kemasyhuran seringkali diidentikkan dengan sifat atau  kepribadian 

seseorang. Demikian nama-nama Allah swt., melalui al-Qur’ȃn diungkapkan 99 

nama yang dikenal dengan asmȃ al-Husna. Sebagai nama dan sifat Allah swt., yang 

tiada celah kekurangannya, asmȃ al-Husna diyakini hingga pada aspek mistik atau 

doa sehingga seringkali asmȃ al-Husna dijadikan nama oleh banyak orang. 

Pembahasan asma’ al-Husna dalam muatan pembelajaran pendidikan agama 

Islȃm memiliki bagian yang sulit dipahami oleh peserta didik yang lemah 

kemampuannya dalam menghafal dan membaca teks Arab latin. Untuk peserta didik 

yang lemah dalam menghafal digunakan metode wirid, hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan guru pendidikan agama Islam bahwa: 

Dalam pembahasan asma’ al-Husna, letak kesulitannya adalah membaca dan 
menghafal. Di sekolah ini peserta didik ada yang cepat menghafal dan ada 
pula yang lamban, serta ada pula yang dalam menghafal asma’ al-Husna itu 
tidak terstruktur urutannya. Metode yang digunakan dalam pembahasan asma’ 
al-Husna adalah metode wirid atau nyanyian dengan menggunakan video 
animasi sebagai instrument belajar.13 

 

12Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

13Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Pembelajaran pendidikan agama Islȃm menjadi mata pelajaran penting bagi 

kepribadian peserta didik sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan 

mengimani segala wujud kebesaran Allah swt., yang termanifestasikan di jagat raya 

ini. Karena dalam prosesnya yang cenderung monoton dan mengandalkan 

keterampilan menghafal, pembelajaran Pendidikan agama Islȃm cenderung kurang 

diminati oleh peserta didik. Hal lain yang menjadi sebab pembelajaran pendidikan 

agama Islȃm kurang diminati adalah sebab keterampilan pendidik yang cenderung 

kurang terampil dalam mengintegrasikan pendidikan agama Islȃm dengan mata 

pelajaran lainnya. Sementara itu pendidikan agama Islȃm memiliki komposisi materi 

yang tergolong kaya sebab banyak mata pelajaran yang dapat diintegrasikan untuk 

memudahkan peserta didik dalam mengaitkan teori yang diperoleh dari ragam mata 

pelajaran. 

Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama, justeru 

perbedaan di antara  mereka mendominasi dan proses pembelajaran berakhir dengan 

terbengkala. Latar belakang peserta didik yang berbeda-beda merupakan sebuah 

warna dalam  ruang kelas yang kesemua itu memiliki hak belajar yang setara. Profil 

peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa harus dipandang sebagai 

makhluk yang memerlukan kasih sayang. 

c. Sulit Membaca dan Menghafal Dalil 

Dalil sebagai keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran 

adalah sesuatu yang sangat perlu untuk diketahui agar setiap argumentasi atau praktik 

kehidupan memiliki dasar yang dapat menguatkan. Proses pembelajaran atau diskusi 

pada akhirnya akan menuntut dalil sehingga untuk mempertahankan argumentasi, 
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dalil dianggap sebagai kuncinya. Dalam Islȃm, dalil dapat diklasifikasikan meliputi 

dasar hukum yang diambil dari al-Qur’ȃn, sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sementara itu, 

akal atau rasio dapat berkedudukan sebagai dalil untuk menimbang sesuatu itu logis 

atau tidak. Demikian pula eksistensi sains yang mana dapat dirujuk dan dijadikan 

sebagai dalil untuk mengamati semesta ketika dapat dibuktikan dengan instrument 

sains. 

Terkait pendidikan agama Islȃm yang sarat dengan pengutipan dalil yang 

dirujuk dari al-Qur’ȃn dan hadȋs, guru pendidikan agama Islȃm menjelaskan 

kesulitan peserta  didiknya, bahwa: 

Kemampuan peserta didik dalam menghafal dalil boleh dikatakan normal-
normal saja karena dalam mengafal, peserta didik menulis dalil ke dalam teks 
bahasa Indonesia. Keadaan demikian karena peserta didik memiliki 
kemampuan yang lemah dalam membaca teks Arab Latin, sehingga dalam hal 
ini saya sebagai guru pendidikan agama Islȃm memberikan kemudahan bagi 
peserta didik yang belum dapat membaca al-Qur’ȃn sembari kemampuan 
tersebut dibenahi secara bertahap.14 

Terkait pendidikan agama Islȃm, dalil yang dirujuk dari al-Qur’ȃn dan al-

Hadȋs adalah sesuatu yang wajib hadir dalam satu bagian pembahasan sehingga setiap 

pembahasan betul-betul memiliki dasar yang jelas. Peserta didik seringkali 

mengalami kesulitan dalam memahami dalil disebabkan SMP Negeri 1 Liliriaja 

merupakan sekolah umum, bukan sekolah yang berbasis keagamaan seperti madrasah 

dan pesantren sehingga memerlukan pertimbangan materi ajar dengan 

memperhatikan perbedaan peserta didik. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya 

mengenali latar belakang peserta didiknya, minimal mengenali level pemahaman 

 

14Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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peserta didik di Taman Pengajian Anak pada lingkungan tempat tinggal peserta didik 

sehingga memudahkan proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, peserta didik di SMP Negeri 1 Liliriaja 

mengalami kesulitan belajar ketika mempelajari ilmu tajwid yang mana sebagian 

besar peserta didik lemah dalam aspek makhȃrij al-Hurȗf misalnya peserta didik 

tidak mampu membedakan huruf yang dalam pengucapannya memiliki kesamaan. 

Contoh, peserta didik dalam pelafalannya seringkali antara menyamakan huruf  ء ,ا

,dan ع, huruf  ح dan ه, huruf  ش ,س, dan ث   , huruf  ك dan ق, huruf ذ, ز   , dan ظ. 

Kesulitan semacam ini umum terjadi untuk pemula, namun ketika hal ini dibiarkan 

dan tidak ditanggapi dengan serius maka akan berpengaruh pada arti yang 

sebenarnya. Misalnya, lafal قلب yang memiliki arti hati dan lafal كلب yang berarti 

anjing.15 Untuk itu, selaku guru pendidikan agama Islȃm terlebih pada lembaga 

pendidikan hendaknya menyiapkan taman belajar al-Qur’ȃn untuk para peserta didik 

khususnya yang lemah dalam ilmu tajwid. 

Kesulitan peserta didik dalam menghafal dalil dijelaskan oleh Muhammad 

Ramli, guru pendidikan agama Islȃm khusus dalam pembahasan menghafal dalil, 

bahwa: 

Di sekolah ini tidak difasilitasi pelajaran khusus mengenai cara-cara membaca 
al-Qur’ȃn. Peserta didik di sekolah ini ada yang aktif di TPA dan ada juga 
yang tidak aktif. Modal pendidikan al-Qur’ȃn yang diperoleh dari TPA sangat 
membantu peserta didik dalam mempelajari dalil al-Qur’ȃn dan al-Hadȋs 
yang termaktub dalam pelajaran pendidikan agama Islȃm. Namun beberapa 
peserta didik yang lemah di bidang baca tulis al-Qur’ȃn akan sedikit kesulitan 
dan cenderung kurang termotivasi.16 

 

15Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

16Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Hal senada dengan penjelasan di atas juga disampaikan oleh Marnawati, guru 

pendidikan agama Islam bahwa: 

Pembahasan yang sulit dipahami dalam pembelajaran pendidikan agama 
Islȃm oleh beberapa peserta didik adalah praktek salat disebabkan oleh 
orangtua mereka yang tidak salat. Hal yang paling ditakuti oleh peserta didik 
dalam proses pembelajaran adalah sesi praktik salat dan praktik mengaji. 
Kalau masalah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat terlihat pada 
lemahnya kemampuan memahami alur cerita dan periode kepemimpinan.17 

Menjadi guru inspiratif mesti memiliki modal yang kuat dan kepekaan atas 

tanggung jawab yang tidak sekedar mengajar di sekolah saja melainkan menjadi 

sosok yang perhatian terhadap peserta didik khususnya bagi peserta didik yang tidak 

cekatan. Perihal lamban sebagai problem yang umum terjadi pada kebanyakan peserta 

didik hendaknya menjadi perhatian utama sebab kesulitan seringkali bertahap dan 

berdampak pada aspek lainnya misalnya dari sebab kesulitan belajar sehingga 

berdampak pada kurang termotivasi, menutup diri, dan berakhir pada keadaan dimana 

peserta didik merasa termarginalkan. Situasi seperti ini akan mempengaruhi 

pandangan peserta didik bahwa proses belajar cenderung membosankan, maka peran 

pendidik selanjutnya adalah memahamkan peserta didik tentang definisi pendidikan 

pada arti yang sebenarnya bahwa proses belajar itu sejatinya menyenangkan. 

Terkait penjelasan di atas, Marnawati, guru pendidikan agama Islam 

menjelaskan bahwa: 

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar khususnya dalam pendidikan 
agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja ini dapat diidentifikasi melalui 
perilakunya yang acuh tak acuh selama proses pembelajaran berlangsung. 
motif lainnya seperti berbohong dengan berbagai alasan ketika tidak 
mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, sebagai solusi yang dilakukan 
adalah menjaga sedapat mungkin kesehatan mental peserta didik agar tidak 
putus asa belajar, bekerjasama dengan orangtua peserta didik, memberikan 

 

17Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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motivasi dan pembagian waktu belajar yang efektif, serta menciptakan ruang 
belajar yang kondusif dan tidak membosankan.18 

Guru pendidikan agama Islȃm harus benar-benar menjadi figur dan idola bagi 

peserta didiknya untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Oleh sebab itu, guru 

pendidikan agama Islȃm hendaknya ahli dalam bidang tugasnya sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan baik secara optimal dan bermanfaat bagi peserta didik. 

Lebih jauh lagi, selain menguasai bidangnya, guru pendidikan agama Islȃm harus 

benar-benar memahami esensi belajar dan seluruh tantangannya sehingga solusinya 

telah disiapkan jauh hari sehingga seorang guru tidak sekedar mengajar melainkan 

juga sebagai sosok yang solutif dan mampu menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa guru pendidikan agama 

Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja, telah melaksanakan upaya mengatasi kesulitan 

belajar secara bertahap mulai dari evaluasi awal, evaluasi pada saat proses 

pembelajaran, dan evaluasi akhir semester guna mengukur kemampuan peserta 

didik.19 

d. Sulit Memahami Tahȃrah 

Sebagai bagian dari prosesi ibadah umat Islȃm, tahȃrah atau bersuci menjadi 

syarat yang jika tidak dilakukan maka dapat menyebabkan suatu ibadah tidak 

diterima. Tahȃrah adalah wajib meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai 

kemudahan yang ditawarkan meliputi air, daun, dan batu. Tidak hanya sebagai 

prosesi pra peribadatan, tahȃrah juga banyak dijadikan prinsip hidup oleh sebagian 

 

18Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

19Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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besar umat Islȃm dengan dasar bahwa seseorang perlu suci secara lahiriah dan 

ruhaniah maka dengan jalan bersuci seseorang dapat terjaga dari hal-hal yang 

berpotensi mengotori kedua aspek tersebut. 

Dalam hal tahȃrah, agar niat dan rukun tetap dalam satu keselarasan maka 

seseorang patut memahami hikmah atau makna terdalam dari kiat-kiat yang 

disepakati dalam bersuci, hal ini demi memastikan bahwa antara tahȃrah dan ritual 

peribadatan memiliki kesinambungan dan kesatuan tujuan yang tak dapat dipisahkan 

sehingga sebagai penyembah, seseorang mempersembahkan diri sebagai 

mutatãhhirȋn dan muttaqȋn. 

Terkait pembahasan tahȃrah dalam cakupan materi pendidikan agama Islȃm, 

Muhammad Ramli selaku guru pendidikan agama Islam menjelaskan bahwa: 

Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajarn pendidikan agama 
Islȃm khususnya dalam aspek tahȃrah dapat diidentifikasi melalui hasil ujian 
atau tugas-tugas beberapa peserta didik yang cukup rendah. Maka selanjutnya 
dilakukan evaluasi tingkat kesulitan soal-soal ujian yang diberikan. Kesulitan 
lainnya yang ditemukan adalah dari segi praktiknya.20 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan data bahwa peserta didik 

memiliki kesulitan belajar dalam hal tahȃrah. Bentuk kesulitan yang dialami peserta 

didik di SMP Negeri 1 Liliriaja berkaitan dengan materi tahȃrah meliputi pembagian 

nama-nama najis dan tertib praktik pelaksanaannya.21 Sebagaimana pula dilanjutkan 

dalam hasil wawancara bersama Muhammad Ramli selaku guru pendidikan agama 

Islȃm: 

 

20Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

21Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Peserta didik di SMP Negeri 1 Liliriaja ini secara umum telah menghafal doa 
dan gerakan dalam berwudhu. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa tahȃrah 
bukan hanya terkait persoalan-persoalan berwudhu melainkan juga terdapat 
aspek lain yang dibahas, tarulah misalnya jenis-jenis air yang boleh atau tidak 
boleh digunakan bersuci, jenis-jenis najis dan cara membersihkannya, jenis-
jenis hadas, dan bagian istinjak bersama alat yang digunakan bersuci. Peserta 
didik seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan nama-nama najis, 
kurang mampu membedakan perbedaan hadas dan najis, serta nama-nama air 
yang umum dipelajari.22 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tahȃrah sebagai bagian 

penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm memiliki sisi yang mudah 

dipahami karena sangat sarat akan praktek sehingga memudahkan peserta didik 

dalam memahami tata cara atau proses bersuci, akan tetapi aspek psikomotorik 

tidaklah cukup, hal ini memerlukan kesimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat terlaksana secara 

terstruktur yaitu peserta didik mampu memahami teori, menjiwai teori, dan 

mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di bangku sekolah. 

Dalam pembelajaran, guru pendidikan agama Islȃm tidak boleh kaku dan 

menjadikan seluruh perencanaan pendidikan yang tertera di dalam kurikulum dan 

satuan pembelajaran sebagai satu-satunya konsep dalam pencapaian tujuan 

pendidikan, melainkan konsep diri menjadi faktor pendukung. Konsep diri yang 

dimaksudkan adalah mengenai kemampuan mengintegrasikan pengetahuan yang 

memiliki relevansi yang jelas selaku sentral figur atau aktor utama dalam ruang kelas, 

sehingga berbagai persepsi negatif peserta didik terhadap pelajaran pendidikan agama 

Islȃm dapat dibuat menjadi mudah untuk dipahami. 

  

 

22Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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e. Sulit Memahami Pembahasan Malaikat 

Malaikat adalah makhluk Allah swt., yang selalu taat dan berzikir, diciptakan 

dari cahaya dan masing-masing memiliki tugas khusus. Malaikat tidak dapat diindera 

oleh mata kecuali orang-orang khusus seperti para nabi dan rasul, malaikat sebagai 

makhluk yang tak dapat dijangkau oleh indera, tergolong sulit memahami 

eksistensinya tanpa petunjuk dalam al-Qur’ãn al-Karȋm dan penjelasan hadȋs. 

Pembahasan terkait malaikat, secara universal dijelaskan di dalam al-Qurãn 

dengan menggunakan penganalogian yang oleh pakar tafsir sampai saat ini pun masih 

terdapat perbedaan pendapat. Maka dalam lingkup sekolah, seorang guru perlu 

terampil dan menguasai materi ajar yang hendak disajikan kepada peserta didik 

karena tidak menutup kemungkinan seorang peserta didik akan mengalami kesulitan 

dalam menerima pelajaran yang berwarna gȃib atau mistik. Mistik adalah subsistem 

yang ada dalam hampir semua agama dan system religi untuk memenuhi hasrat 

manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan atau hal gaib yang 

tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. 

Sebagaimana di SMP Negeri 1 Liliriaja, kesulitan peserta didik dalam 

memahami pelajaran pendidikan agama Islȃm memiliki sangkut paut dengan 

pembahasan tentang para malaikat. Hal ini dijelaskan oleh Marnawati selaku Guru  

pendidikan agama Islam bahwa: 

Selain dibekali cara menghafal, peserta didik juga dituntun agar terampil 
berimajinasi. Bekal imajinasi dan kemampuan menghafal untuk memudahkan 
peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang bersifat gaib seperti 
mengenali malaikat dan tugas-tugasnya sebab untuk level Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) masih tergolong pemula dan rentan mengalami kesulitan 
sebagaimana diketahui ruang lingkup pendidikan agama Islȃm itu sangat luas 
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meliputi aspek fiqih, akidah akhlak, sejarah Islȃm, ilmu al-Qur’ãn dan 
Hadȋs.23  

Kemampuan mengingat hal-hal yang telah dipelajari cenderung menjadikan 

seorang peserta didik unggul dalam ruang kelas kendatipun pada kenyataannya terjadi 

kesenjangan yang mana peserta didik kurang tertarik dengan pelajaran yang berkaitan 

dengan malaikat. Oleh karena itu dilakukan beberapa cara oleh guru pendidikan 

agama Islȃm agar materi ajar dapat sampai ke peserta didik dengan metode bervariasi. 

Terkait solusi yang ditawarkan dalam mengatasi kesulitan memahami materi terkait 

nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, guru pendidikan agama Islam menjelaskan: 

Untuk mempelajari nama-nama malaikat dan tuganya akan sulit ditangkap 
oleh peserta didik bila hanya dengan satu metode. Oleh karena itu metode 
yang digunakan selain metode menghafal juga diselingi metode menyanyi. 
Jadi, saya selaku guru pendidikan agama Islȃm yang ditugaskan untuk kelas 
VII dan beberapa kelas di kelas VIII memanfaatkan youtube untuk mencari 
instrument yang dapat membuat  peserta didik tertarik dengan materi ajar.24 

Proses pembelajaran yang dilengkapi dengan instrument yang mempuni akan 

menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien 

karena instrument atau alat yang digunakan memudahkan pembelajaran cepat sampai 

dan mudah dipahami oleh peserta didik serta tidak memakan waktu yang lama. 

Kehadiran teknologi yang semakin canggih juga sangat berguna bagi seorang 

pendidik agar mampu bersaing, kreatif, dan inovatif dalam merancang pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan fakta di lapangan bahwa adapun 

dalam rancangan proses pembelajaran dicantumkan instrument yang digunakan 

 

23Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

24Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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adalah bentuk audio visual yang oleh guru pendidikan agama Islȃm dijadikan sebagai 

alat dalam menyampaikan materi ajar. Instrument pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dirujuk dari youtube dengan bentuk animasi, nyanyian-nyanyian islami, atau 

animasi perilaku-perilaku terpuji.25 Instrument seperti ini dinilai cukup baik untuk 

digunakan sebab untuk kategori usia peserta didik yang relatif sangat muda memang 

cenderung menyukai pembelajaran yang memiliki daya tarik seperti penyajian materi 

dalam bentuk video animasi. 

Mengimani malaikat adalah bagian dari rukun iman yang oleh umat muslim 

adalah merupakan suatu kewajiban, namun perlu dipahami bahwa malaikat memiliki 

jumlah yang banyak lebih daripada nama-nama malaikat yang dijelaskan di dalam al-

Qur’ȃn. Oleh karena itu, umat muslim tetap harus mengimani malaikat yang tidak 

disebutkan nama dan tugasnya di dalam al-Qur’ȃn secara universal, yaitu meyakini 

keberadaan mereka. 

f. Sulit Memahami Sejarah Islȃm 

Sejarah memiliki memanjang dalam ruang waktu berdasarkan kronologisnya 

yang sangat sarat akan dinamika dan permasalahan-permasalahan pada setiap babak 

atau periodisasi sejarah mulai dari yang tradisional hingga ke periode modern. 

Rentang waktu yang cukup lama dengan tema yang berbeda kerapkali menyulitkan 

seseorang dalam mengingat bagian penting sejarah. 

Sebagaimana pelajaran pendidikan agama Islȃm aspek sejarah menjadi bagian 

penting untuk memantapkan pemahaman keislaman sekaligus untuk memahami 

 

25Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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setiap periode kekuasaan kerajaan Islȃm. Sejarah sebagai akar pengetahuan berfungsi 

mengarahkan umat muslim dalam memahami karakter pemimpin dan basis gerakan 

kepemimpinannya, adalah hal yang tak seimbang apabila sejarah alpa dalam runut 

tradisi keilmuan. 

Termasuk dalam aspek pengutipan dalil, sejarah turut andil dalam 

menguatkan dasar argumentasi, keserasian dalil dan zaman, serta sebab-sebab 

berlakunya suatu hukum. Kendatipun demikian, sejarah memiliki aspek pembahasan 

yang tidak mudah dihafal, periode kepemimpinan yang termaktub dalam sejarah 

memiliki rentan waktu tertentu dan prestasi serta kekurangannya masing-masing. 

Mempelajari sejarah terbilang susah dan membutuhkan kemampuan menghafal yang 

baik sebab sejarah membicarakan peristiwa serta sebab musababnya atau dengan 

analogi yang umum digunakan, layaknya pohon, sejarah mengkaji hingga ke akar-

akarnya. 

Terkait persoalan kesulitan belajar pendidikan agama Islȃm dalam aspek 

sejarah, Marnawati menjelaskan bahwa: 

Sejarah termasuk salah satu bagian yang sulit dipelajari oleh beberapa peserta 
didik sebab materinya berkesan membosankan, sejarah Islȃm memiliki alur 
cerita yang rumit, berbanding jauh dengan pola pikir anak sekolah level SMP 
yang senang terhadap cerita menarik seperti cerpen. Oleh karena itu langkah 
yang dilakukan adalah menggunakan metode kisah tauladan supaya mampu 
dihayati oleh peserta didik.26 

Hal senada dengan penjelasan di atas juga disampaikan oleh Muhammad 

Ramli yang juga merupakan guru pendidikan agama Islȃm bawa: 

Pembahasan yang sulit dipahami dalam pembelajaran pendidikan agama 
Islȃm oleh beberap peserta didik adalah praktek sȃlat disebabkan oleh 
orangtua mereka yang tidak salat. Hal yang paling ditakuti oleh peserta didik 

 

26Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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dalam proses pembelajaran adalah sesi praktik salat dan praktik mengaji. 
Kalau masalah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islȃm dapat terlihat pada 
lemahnya kemampuan memahami, nama-nama khalifah, alur kisah, dan 
periode kepemimpinan.27 

Sebagaimana pelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja, 

peserta didik seringkali mengalami kesulitan ketika mempelajari aspek sejarah. Fakta 

yang terjadi di lapangan menunjukkan letak kesulitan peserta didik terletak pada 

aspek menghafal periode kepemimpinan, nama-nama pemimpin, dan karakter 

kepemimpinan. Setelah diuji, peserta didik juga sulit membedakan Mekkah dan 

Madinah sehingga cenderung menyamakan dua tempat tersebut.28 Oleh karena itu, 

keberadaan seorang pendidik memiliki andil yang cukup besar untuk menanamkan 

pemahaman secara rinci sehingga peserta didik lebih mudah menguasai sejarah Islȃm. 

Secara umum, manusia tidak menyenangi hal-hal yang tidak disukai. 

Demikian pula peserta didik yang kurang termotivasi dalam pembelajaran sejarah, hal 

ini disebabkan teori yang dipelajari tidak menyentuh emosi peserta didik sehingga 

peserta didik cenderung bosan. Oleh karena itu seorang guru harus kreatif 

membangkitkan emosi peserta didik sehingga performa otak peserta didik dapat 

meningkat. 

Sejarah Islȃm juga terkesan sulit dipahami sebab memiliki nuansa politis, 

sosial, budaya, agama, dan praktik-praktik kehidupan lainnya pada suatu keadaan. 

Kedekatan sejarah dengan ragam cabang ilmu pengetahuan menuntut seorang guru 

terampil mensingkronisasikan atau mengintegrasikan dengan cabang-cabang ilmu 

 

27Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

28Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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pengetahuan tersebut, ketika seorang guru lemah pada bagian ini maka potensi 

kegagalan dalam proses pembelajaran akan meluas dan berakibat pada terkurungnya 

keingintahuan peserta didik. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ramli guru 

pendidikan agama Islam: 

Muatan pendidikan agama Islȃm terdapat pelajaran sejarah Islȃm seperti 
sejarah nabi Muhammad saw, khulafa’ al-Rasyidin, dan Kerajaan-kerajaan 
Islȃm oleh karena itu metode yang digunakan dalam pembelajatan PAI 
khususnya pembahasan sejarah Islȃm itu digunakan metode ceramah dan 
metode kisah.29 

Dalam mengidentifikasi perkara kesulitan belajar, sejatinya jauh hari telah 

diijawab oleh ragam solusi sehingga seorang guru semestinya merujuk pada teori-

teori yang ada untuk mengimplementasikannya pada peserta didik yang kesulitan 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm. Demikian pula dengan pembelajaran 

pendidikan agama Islȃm dalam aspek sejarah Islȃm yang tercakup di dalamnya, 

kesulitan belajar yang dihadapi kebanyakan terletak pada aspek hafalan tahun atau 

periode baik itu di masa nabi Muhammad saw., ataupun di masa khulafȃ’ al-Rȃsyidȋn 

dan dinasti Islȃm lainnya misalnya Dinasti Islȃm yang memiliki periode dan masa 

kepemimpinan yang berbeda-beda serta sajian prestasi dan kegagalannya. 

2. Faktor-faktor Kesulitan Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Dari hasil penelitian ini, penulis menganalisa beberapa faktor kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebagai 

berikut: 

  

 

29Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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a. Faktor Internal 

Apabila merujuk pada tinjauan teoretis, maka dapat diuraikan faktor kesulitan 

belajar peserta didik yaitu sebagai berikut: 

1) Kelemahan Secara Fisik 

Kesehatan fisik merupakan faktor utama seseorang dapat terlibat dalam proses 

belajar mengajar. Apabila peserta ddik terkendala dalam aspek ini, maka tujuan 

pendidikan akan terbengkala. Demikian peserta didik, bukan hanya daya serap, 

melainkan masing-masing juga memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Bagi 

peserta didik yang daya tahan tubuhnya kuat maka akan mendukung dalam merespon 

pembelajaran. Sementara itu, peserta didik yang mudah terserang penyakit akan 

terganggu dalam proses pembelajaran bahkan dapat absen dalam ruang belajar 

sehingga terdapat ruang kosong dalam tahapan pembelajaran. 

Terkait kesehatan fisik peserta didik, hal ini cenderung mengganggu proses 

pembelajaran, sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Ramli: 

Semua pendidik tentu menginginkan agar peserta didik terlibat secara 
keseluruhan dalam proses transfer pengetahuan. Jadi kalau ada peserta didik 
yang absen, selaku guru, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
ketertinggalan peserta didik tersbut. Disatu sisi, materi pembelajaran harus 
terus berlanjut yang mana disini guru harus jeli memilih kesempatan agar 
keduanya tidak bertabrakan.30 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu faktor 

penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam adalah kesehatan fisik yang berkaitan dengan daya tahan 

tubuh. Oleh karena itu, peran orangtua dalam hal ini sangat besar untuk memastikan 

 

30Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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kesehatan anak-anak mereka dengan memperhatikan keseharian peserta didik selama 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

2) Kelemahan Secara Mental 

Mental adalah sesuatu yang bersifat batiniah. Watak manusia dapat 

menentukan kesungguhannya dalam menimba ilmu. Dalam hal ini, minat dan 

motivasi (intrinsik) adalah bagian dari mental. Apabila peserta didik memiliki minat 

yang kurang dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar, maka peserta didik hanya 

sekedar hadir untuk menggugurkan kewajiban saja. Kelemahan dalam aspek ini 

memerlukan motivasi dari guru dan orangtua tentang pentingnya belajar. 

Terkait masalah minat ini, Ramli selaku guru pendidikan agama Islam 

menjelaskan bahwa: 

Minat peserta didik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP 
Negeri 1 Liliariaja berbeda-beda. Ini dapat diamati melalui perhatian atau 
fokus peserta didik selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Ada 
yang serius dan ada pula yang menampilkan wajah ngantuk atau bosan. Untuk 
itu diselingi game untuk memfilter rasa bosan peserta didik.31 

Sementara itu, Marnawati selaku guru pendidikan agama Islam juga 

menjelaskan bahwa: 

Berbicara tentang minat, pada dasarnya peserta didik di usianya yang masih 
muda memiliki minat yang berbeda. Tetapi bukan berarti perbedaan tersebut 
murni dari dalam diri peserta didik. Menurut saya, guru memegang penting 
perihal bagaimana memunculkan minat peserta didik. Saya gunakan metode 
bervariasi apabila satu metode tertentu direspon negatif oleh peserta didik.32 

 

31Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

32Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa minat peserta didik 

terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liliariaja berwarna-

warni sesuai dengan kemampuan peserta didik. Minat peserta didik yang berbeda-

beda merupakan tanggung jawab seorang guru agar cerdas dan menjadi pribadi yang 

solutif dalam menyajikan materi pembelajaran selama dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan untuk menjadi solutif maka seseorang perlu untuk cerdas atau 

terampil menguasai pembelajaran serta menguasai peserta didik. 

3) Kelemahan Emosional 

Peserta didik merupakan pribadi yang emosional. Reaksi yang ditampilkan 

dari hal-hal yang didengarkan, dilihat, dan dirasakan mampu membentuk pribadi 

mereka menjadi serupa dengan pengalaman hidup mereka. Keadaan psikologis dan 

fisiologis peserta didik akan merespon sesuatu sesuai stimulus yang diperoleh. 

Seperti hal metode reward dan punishment dalam dunia pendidikan, metode-

metode tersebut selain memiliki sisi positif untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik dan membuat jerah peserta didik juga mampu menurunkan minat mereka dalam 

belajar. 

Ramli selaku guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Liliariaja 

menjelaskan bahwa: 

Tugas guru adalah mendidik. Bagaimanapun hukuman itu harus memiliki 
nilai pendidikan agar selain untuk membuat jerah, peserta didik juga terdidik 
melalui hukuman tersebut. Saya gunakan bentuk hukuman seperti menyuruh 
peserta didik berdiri di depan teman-temannya atau menambahkan pekerjaan 
rumah agar mereka aktif kendatipun mereka sedang berada di rumah.33 

 

33Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik 

tentang bagaimana perasaan mereka ketika seorang guru menerapkan metode reward 

dan punishment. 

Syahratul Wilda, selaku peserta didik di SMP Negeri 1 Liliariaja menjelaskan 

bahwa: 

Saya cemburu dengan teman-teman apabila diberi hadiah atau dipuji oleh 

guru. Saya juga ingin seperti teman-teman yang pintar.34 

Sementara itu, Muh. Rizal selaku peserta didik pada SMP Negeri 1 Liliariaja 

menjelasan bahwa: 

Saya malu ketika dihukum di hadapan teman-teman sekelas. Saya dihukum 

karena melanggar aturan sekolah.35 

Wawancara dengan dua peserta didik tersebut memberikan sedikit gambaran 

bahwa pendidikan dengan metode reward dan punishment memiliki ancaman bagi 

peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasasan di bawah rata-rata. Sebagaimana 

perasaan cemburu dan malu yang ditampilkan oleh peserta didik dapat menimbulkan 

ketidakpercayaan diri. Sementara itu, bagi peserta didik yang selalu mendapatkan 

hadiah (reward), dikhawatirkan mereka tumbuh menjadi pribadi yang menyandarkan 

 

34Syahratul Wilda, Peserta didik, Wawancara SMP Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja 

Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 12 Desenber, 2019. 

 

35Muh. Rizal, Peserta didik, Wawancara SMP Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja 

Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 12 Desember, 2019. 
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segala sesuatunya dengan hadiah atau imbalan. Hal tersebut bukanlah tujuan dari 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

4) Kebiasaan-kebiasaan yang Salah 

Pola kehidupan yang dilakukan secara berulang-ulang juga memengaruhi 

kecerdasan peserta didik. Bagi peserta didik yang pola kehidupannya belajar secara 

rutin maka besar kemungkinan ia tumbuh cerdas. Sebaliknya, peserta didik yang 

memiliki kebiasaan acuh tak acuh terhadap pembelajaran maka ia akan tumbuh 

dengan banyak kekosongan ilmu dan tertinggal jauh dengan teman-temannya. Hal 

tersebut menandakan pentingnya memperhatikan pola kehidupan yang berkualitas. 

Berdasarkan point ini, Muh. Ramli selaku guru pendidikan agama Islam 

menjelaskan bahwa : 

Kebiasaan peserta didik adalah sebab gemilang dan terpuruknya masa depan 
mereka. Di antara peserta didik di SMP Negeri 1 Liliariaja, terdapat peserta 
didik yang gemar belajar bahkan hanya diarahkan satu kali saja. Ada juga 
peserta didik yang kebiasaan hidupnya bermain-main (dalam sisi negatif). 
Peserta didik ini yang cenderung memiliki kemampuan lemah.36 

Sementara itu, Jumaini, selaku orangtua dari Audy Inzani, peserta didik di 

SMP Negeri 1 Liliariaja menjelaskan: 

Kebiasaan Audy Inzani ketika berada di rumah adalah main sosial media atau 

ke rumah temannya. Audy juga mengerjakan pekerjaan rumah apabila 

ditugaskan oleh gurunya.37 

 

36Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 

Negeri 1 Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 

37Jumaini, Orangtua Audy Inzani, Wawancara Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung 

Kabupaten Soppeng, 12 Desember, 2019. 
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Dari beberapa orangtua yang memiiki anak-anak yang terkategori lemah 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang peneliti interview, jelasnya 

menegaskan bahwa peserta didik selama berada di rumah juga menyempatkan waktu 

mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi pekerjaan rumah tidaklah cukup untuk 

membina peserta didik, sebab orangtua memiliki peranan penting untuk menanamkan 

nilai-nilai kebaikan dalam diri peserta didik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, 

peserta didik mampu terkontrol serta menjadi modal utama untuk menerima materi 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang muatan materinya relatif mengarah pada 

nilai-nilai kebaikan. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Pola Asuh Orangtua 

Orangtua adalah orang yang paling dekat dengan peserta didik. Banyak 

kebiasaan-kebiasaan yang direduksi peserta didik hampir secara keseluruhan berasal 

dari cara orangtua mendidik mereka. Adapun cara mendidik orangtua tidak terbatas 

pada proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga termasuk pada hal-hal yang 

diperlihatkan keopada anak-anak mereka seperti akhlak, ibadah, atau kebiasaan-

kebiasaan baik. 

Dari kedekatan tersebut, perlu ditinjau bagaimana pola asuh yang diterapkan 

orangtua terhadap peserta didik selama berada di rumah. Hal ini menandakan 

pentingnya pola asuh yang baik dan relevan sesuai dengan usia peserta didik agar 

peserta didik mampu termotivasi dan lebih giat belajar. 
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Takwan, selaku orangtua Firdayanti, peserta didik di SMP Negeri 1 Liliaraja 

menjelaskan bahwa : 

Saya mendidik anak-anak saya dengan cara mengingatkan. Jika ada yang saya 

tahu sedikit-sedikit saya ajarkan kepada mereka.38 

Sementara itu, Suhartini orangtua dari Elsa peserta didik di SMP Negeri 1 

Liliariaja menjelaskan bahwa : 

Saya mendidik anak saya sesuai kemampuan saya, mengurusi kebutuhannya 

untuk sekolah biar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik 

dibandingkan kami di masa mendatang.39 

Untuk membantu peserta didik selama dalam lingkungan keluarga, orangtua 

hendaknya mampu menyediakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan suportif, 

menerapkan ekspektasi dan standar yang tinggi dalam berperilaku, menjelaskan 

mengapa beberapa perilaku dapat diterima sedangkan perilaku lainnya tidak, 

menegakkan aturan-aturan keluarga secara konsisten, melibatkan anak dalam proses 

pengambilan keputusan  dalam keluarga, serta secara bertahap melonggarkan 

batasan-batasan saat anak semakin bertanggung jawab dan mandiri. 

2) Faktor Guru 

Proses pendidikan dengan dasar cinta kasih merupakan modal seorang guru 

agar disenangi oleh semua peserta didik. Menjadi seorang guru berarti siap 

 

38Takwan, Orangtua Firdayanti, Wawancara Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung 

Kabupaten Soppeng, 12 Desember, 2019. 

39Suhartini, Orangtua Elsa Wawancara Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten 

Soppeng, 12 Desember, 2019. 



 

 

89 

 

mengemban amanah besar dengan menjadi orang terpercaya yang diyakini mampu 

menunjukkan arah masa depan bagi peserta didik. 

Di zaman sekarang ini, peranan guru dituntut ekstra kerja dengan hadirnya 

berbagai ancaman yang dapat mengancam karakter peserta didik. Salah satu ancaman 

besar bagi peserta didik adalah dengan terlibatnya peserta didik dalam dunia maya 

atau media sosial. Perubahan-perubahan yang ditampilkan peserta didik setelah 

menggeluti media sosial bisa diamati dari cara berpakaian (fashion) ala artis hingga 

pada update isu atau berita yang belum sepantasnya diketahui oleh generasi muda 

sehingga tugas utama sebagai peserta didik secara perlahan dialihkan kepada hal-hal 

yang bukan subtansial. 

Dari kesenjangan yang ditampilkan oleh zaman digital ini, guru yang baik 

akan mencari solusi agar paling tidak peserta didik hanya mengambil hal positif dari 

produk teknologi tersebut. Maka peranan guru dalam hal ini adalah menekankan apa 

saja yang boleh dan tidak boleh diakses oleh peserta didik. Lebih jauh, seorang guru 

semestinya tidak alergi terhadap teknologi, melainkan masuk ke dalamnya dan 

menguasai. 

3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan kedua peserta didik turut 

membentuk kepribadian peserta didik. Kepribadian seseorang apabila diamati akan 

tampak berbeda-beda karena perbedaan latar belakang lingkungannya. Perbedaan itu 

dapat berwujud style, bahasa, logat, suara, perilaku, kepribadian, emosi dan banyak 

hal lain. 
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Tadisi dalam lingkungan masyarakat mengikat indivdiu-individu. Tidak 

berbeda jauh dengan generasi muda, apabila kebiasaan itu mengakar maka hal yang 

paling menarik bagi mereka adalah lingkungan masyarakatnya. Dari keadaan ini, 

banyak peserta didik tidak betah dan bosan di lingkungan sekolah disebabkan ada hal 

yang dianggap lebih menarik di lingkungan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Marnawati selaku guru pendidikan agama 

Islam bahwa: 

Peserta didik kadang ingin cepat pulang. Ketika ditanyakan mengapa, mereka 

menjawab karena ingin bermain dengan teman-teman di lingkungan 

masyarakat.40 

Demikian pentingnya lingkungan masyarakat. Ketika lingkungan masyarakat 

menampilkan perilaku baik maka setiap invidu yang tergabung dalam satu rumpun 

akan mampu menjadi masyarakat berkualitas. Lingkungan masyarakat yang 

menampilkan perilaku sendiri-sendiri cenderung melahirkan sekat dalam kelompok, 

atau kotak dalam organisasi sehingga kepedulian alpa dalam hubungan sosial. 

Adapun kepedulian itu, bukan sekedar memberikan sesuatu yang berbentuk 

benda atau merasakan empati dan simpati. Melainkan kepedulian itu juga merupakan 

bagian dari pertimbangan-pertimbangan sebelum berperilaku atau berbuat. Kalau 

setiap perilaku disandarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara mendalam, maka 

tidak akan ada generasi yang tertular oleh gaya glamour, kekinian, atau perilaku 

lainnya yang merusak akhlak. 

 

40Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kecamatan Liliriaja Kelurahan Galung Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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3. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja 

Sebagai seorang pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar untuk 

mendeteksi segala kesulitan peserta didiknya baik itu yang terlihat ataupun kesulitan 

yang tidak diperlihatkan sehingga dalam penanganan masalah ini lebih memudahkan 

untuk mencari solusi yang tepat. Peserta didik yang notabene memiliki perbedaan 

kognitif antara satu dengan yang lainnya menuntut seorang guru menjadi sosok yang 

solutif. Artinya, tidak mudah menjadi seorang guru sebab harus menyesuaikan diri 

dengan dunia para peserta didik. 

Sebagaimana mata pelajaran Pendidikan Agama Islȃm (PAI) yang memiliki 

cakupan pembahasan yang luas, potensi kesulitan dalam mempelajari bidang studi ini 

akan sangat memungkinkan untuk terjadi, kendatipun untuk level Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), bidang studi ini masih mengupas materi dasar keislaman.41 Dengan 

demikian, seorang guru semestinya menguasai bidangnya serta mampu 

mensingkronisasikan dengan pengalaman peserta didik sehingga pengalaman hidup 

di lingkungan peserta didik dapat terhubungkan dengan mata pelajaran. 

Sebelum melakukan upaya-upaya mengatasi kesulitan belajar, guru 

pendidikan agama Islam terlebih dahulu mengidentifikasi kesulitan yang dialami 

peserta didik, sebagaimana dijelaskan oleh Marnawati Selaku guru pendidikan agama 

Islȃm bahwa: 

Upaya mengidentifikasi pada pembelajaran pendidikan agama Islȃm adalah 
dengan mengamati perilaku peserta didik. Memang untuk mengidentifikasi 
terbilang mudah terdeteksi terutama dengan nilai keseharian pesertra didik, 

 

41Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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ditambah kebiasaan sedikit-sedikit izin ke toilet, atau mengganggu temannya, 
yang jelasnya perilaku peserta didik kurang atau tidak fokus. Upaya lainnya 
yang dilakukan adalah dengan menanyakan kepada teman sekelasnya, 
bertanya dengan lingkungan masyarakat peserta  didik apalagi karena peserta 
didik di sekolah ini mengalami broken home dan keadaan tersebut berpotensi 
menimbulkan masalah dalam pendidikan peserta didik.42 

Fenomena kesulitan dalam pembelajaran menjadi fenomena yang biasa terjadi 

pada setiap lembaga pendidikan sekolah sehingga dengan dasar itu tergambar jelas 

pentingnya sosok guru. Adalah merupakan hal yang wajar apabila dalam lembaga 

sekolah terdapat peserta didik yang sulit memahami pelajaran, hal tersebut menjadi 

dasar terhadap eksistensi peserta didik. Artinya, setiap anak yang menjadi bagian 

pada sebuah lembaga pendidikan adalah individu yang mengakui diri sebagai 

individu yang lemah dan ingin menjadi kuat pemahamannya, yang kesulitan dan 

ingin mudah memahami serta mampu memecahkan permasalahannya melalui 

bimbingan seorang guru. 

Terkait upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik terhadap bidang studi 

pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja setelah dilakukan analisis terhadap 

data penelitian yang diperoleh meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengembangan Bahan Ajar 

Dalam dunia pendidikan, guru pendidikan agama Islȃm harus mempunyai 

kemampuan untuk menghubungkan materi yang satu dengan materi lainnya. Hal 

tesebut dilakukan agar  peserta didik lebih banyak memperoleh pengetahuan tentang 

pembelajaran pendidikan agama Islȃm, di samping untuk lebih mempermudah 

pemahamannya apabila pelajaran yang satu dihubungkan dengan palajaran yang lain. 

 

42Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Salah satu prinsip mengajar ialah prinsip korelasi yaitu guru pendidikan agama Islȃm 

harus mampu menunjukkan hubungan-hubungan antara materi pelajaran. 

Adanya dikotomi ilmu pengetahuan dapat berdampak pada proses 

pembelajaran yang kaku dan kurang menarik. Cabang ilmu pengetahuan tak dapat 

dipisahkan karena itu pola integral dalam proses pembelajaran mampu menjadi solusi 

yang tepat agar peserta didik mampu mengaitkan hal-hal yang diketahui dan yang 

akan dipelajari. Hal ini mengingat tugas guru yang sangat penting untuk peserta didik 

dalam hal mengeluarkan mereka dari zona ketidaktahuannya. 

Terkait penjelasan di atas, Marnawati selaku guru pendidikan agama Islȃm 

menjelaskan bahwa: 

Hal-hal yang dilakukan guru dalam mengajar agar hasil pembelajaran dapat 
membekas dalam benak peserta didik adalah guru menggunakan cara 
menjelaskan materi yang lalu dengan yang sekarang agar peserta didik dapat 
lebih paham tentang materi yang diajarkan. Tidak hanya itu, kami berupaya 
mengenali pengalaman peserta didik sehingga dengan modal itu materi ajar 
dapat dikembangkan tanpa memutuskan rantai pengalaman perjalanan hidup 
peserta didik.43 

Perumusan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar akan jauh lebih menarik dengan 

mempertimbangkan gaya khas yang dimiliki seorang guru. Di samping itu dalam 

perencanaan pembelajaran perlu diperhatikan, jika peserta didiknya memiliki tingkat 

multikultural yang tinggi, maka guru harus merancang berbagai langkah strategis agar 

proses pembelajaran berjalan dengan efektif, semua peserta didiknya bisa mencapai 

kompetensinya sesuai dengan harapan tanpa ada yang terdiskriminasi. 

Upaya mengatasi kesulitan belajar memerlukan kesabaran dan proses 

secara berangsur-angsur sebab bukanlah hal yang instan menyelesaikan 

 

43Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kognitif. Oleh karena itu, 

upaya mengatasi kesulitan belajar merupakan suatu proses, dikatakan proses sebab 

memerlukan waktu. Proses pengentasan masalah ini apabila berlangsung dengan 

baik maka akan menghasilkan proses belajar yang harmonis dan menarik.  

b. Memilih Istilah yang Mudah Dipahami 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, hal yang sangat penting untuk 

dibenahi adalah penguasaan materi, mengaitkan pembahasan dengan pengetahuan 

lain yang relevan, dan memahami perbedaan peserta didik. Ketika tidak sinkron 

antara ketiganya maka hal ini memiliki berbagai dampak pada hasil pembelajaran, 

salah satunya dalam hal ini adalah kesulitan belajar. 

Konsep yang telah disusun menjadi Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) 

merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan. Dalam kerangka ini, 

perencanaan pembelajaran mutlak dikerjakan oleh guru. Perencanaan pembelajaran 

atau desain instruksional membantu guru mengarahkan langkah dan aktivitas serta 

kinerja yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan.  

Segala rancangan pembelajaran akan menjadi mudah dipahami ketika 

disampaikan apabila menggunakan kalimat yang sederhana. Oleh karena itu setiap 

guru hendaknya mempertimbangkan kemampuan peserta didiknya, khususnya 

kemampuan dalam memahami setiap kata dalam proses pembelajaran sehingga 

dengan demikian pelajaran dapat sampai pada sasaran pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan wawancara bersama Marnawati selaku guru Pendidikan Agama Islȃm SMP 

Negeri 1 Liliriaja bahwa: 

Merealisasikan pendidikan yang demokratis dan adil adalah bagian dari tujuan 
pendidikan nasional. Demokratis dan adil, menurut hemat saya merupakan 
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upaya memenuhi hak-hak para peserta didik. Kemampuan peserta didik dalam 
pembelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja berbeda-
beda, ada yang mudah memahami dan ada pula yang kesulitan memahami 
pelajaran yang disampaikan. Sebagai langkah awal, dilakukan pemilihan 
istilah yang pas dan mudah dipahami oleh peserta didik.44 

Penguasaan Materi ajar tercermin dari pemahaman yang utuh tentang materi 

pokok yang ada dalam kurikulum dan diperkaya dengan wawasan keilmuan mutakhir. 

Tidak hanya itu, skill dalam menyampaikan materi ajar merupakan penentu berhasil 

tidaknya suatu proses pembelajaran. Dalam keadaan tersebut, guru pendidikan agama 

Islȃm tidak sekedar menyampaikan materi pokok yang tertuang dalam kurikulum 

baku atau mengembangkan dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan apa yang diajarkan, tetapi juga menguasai keadaan peserta didik 

yang berkaitan dengan kognitif dan karakter mereka. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa agar pembelajaran dapat tepat sasaran maka seorang pendidik harus 

mengenali sasaran tersebut, yakni mengenali peserta didiknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kesempatan 

berinteraksi setiap individu dengan individu lainnya dalam dunia pendidikan 

wajib diadakan dan dipergunakan dengan sebaiknya, karena dengan begitu, akan 

menimbulkan hubungan wajar antara kedudukan pendidik dan ketaatan peserta 

didik. Dari interaksi seperti ini, maka pada gilirannya ada proses mempengaruhi 

sehingga terbangun relasi pendidikan yang menguntungkan bagi guru dan peserta 

didik itu sendiri. Dengan demikian, salah satu upaya guru dalam mengembangkan 

materi pendidikan agama Islam adalah dengan memperbaiki dan memantapkan 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islȃm sehingga 

setiap peserta didik mampu memahami hal-hal yang sebelumnya sulit mereka 

pahami. 

 

44Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Terkait peran serta guru pendidikan agama Islȃm dalam mengatasi kesulitan 

para peserta didik, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Liliriaja menjelaskan bahwa: 

Peran guru pendidikan agama Islȃm terhadap para peserta didik itu sangat 
luas, tidak terbatas pada proses pembelajaran di sekolah tetapi juga menjadi 
tauladan bagi peserta didik agar mampu menghayati pelajaran dan 
mempraktikkan di rumah, lingkungan masyarakat, dan menguatkan aspek 
spiritual diri. Maka untuk menjadi tauladan, guru pendidikan agama Islȃm 
harus banyak mengintropeksi diri agar mampu diteladani peserta didiknya.45 

Keterangan tersebut memberikan kejelasan tentang peran guru sebagai 

tauladan akan mampu mengatasi kesulitan peserta didik khususnya dalam memahami 

pelajaran pendidikan agama Islȃm. Kriteria keteladan dalam berbagai aspek 

kehidupan telah jauh hari dikukuhkan sebagai faktor penting berhasilnya dakwah 

Nabi Muhammad saw., sehingga dapat dipahami bahwa seseorang layak disebut 

”sosok teladan” ketika ia mampu menawarkan kemudahan melalui ucapan disertai 

praktik dalam kehidupan. 

Mendidik adalah profesi yang dipikul oleh seorang guru untuk mengarahkan 

peserta didik agar mampu berperilaku yang baik, baik di sekolah maupun di 

masyarakat. Untuk mengarahkan  anak-anak agar berperilaku baik, guru haruslah 

cerdik dalam melaksanakan tugas belajar agar peserta didik antusias dalam pelajaran 

tersebut, terlebih lagi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islȃm yang lebih 

mengutamakan pendidikan akhlak dan moral bagi peserta didiknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas guru 

pendidikan agama Islȃm dalam mendidik harus dimulai dari diri sendiri selanjutnya 

diaplikasikan kepada para peserta didik agar tercipta lingkungan yang lebih baik lagi 

terutama dalam hal ibadah. Dalam mendidik harus ada kerjasama antara guru mata 

 

45Betta, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Liliriaja “Wawancara” Kelurahan Galung Kecamatan 

Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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pelajaran, wali kelas, maupun pegawai sehingga tujuan yang dicanangkan bisa 

tercapai. Selain itu semua tenaga pendidik maupun kependidikan harus dapat menjadi 

teladan bagi peserta didik, memberikan perintah atau arahan dengan cara yang baik, 

sehingga tidak terjadi diskriminasi antara peserta didik yang berkemampuan baik dan 

peserta didik yang memiliki beberapa kesulitan memahami pelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, peranan guru pendidikan agama Islȃm sangat 

penting karena guru merupakan orang yang bertanggung jawab dan menentukan arah 

pendidikan. Guru dalam proses pembelajaran termasuk salah satu faktor determinan 

dalam pendidikan yang dianggap sebagai pemegang kunci keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Menyampaikan materi dengan istilah yang rumit akan berakibat fatal pada 

peserta didik yang tergolong masih awwȃm maka komunikasi yang dibangun 

haruslah komunikasi yang mencair dan cenderung membangun relasi. Komunikasi 

antara guru dan peserta didik ada dua macam, yaitu komunikasi verbal dan non 

verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diucapkan dengan kata-kata, 

baik diucapkan maupun ditulis. Hal tersebut menggambarkan bahwa guru harus 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan bagi seorang guru menjadi 

sesuatu yang mutlak. Komunikasi verbal maupun non verbal yang dilakukannya 

selalu menjadi contoh bagi peserta didiknya. 

c. Melakukan Pendekatan 

Pendekatan adalah proses, cara, dan perbuatan mendekati dengan tujuan 

hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya yakni usaha dalam rangka aktivitas 

untuk mengadakan hubungan dengan oranglain. Adapun pendekatan yang dilakukan 

guru pendidikan agama Islȃm dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 
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meliputi dua cara yaitu pendekatan dengan orangtua peserta didik dan pendekatan 

dengan peserta didik, penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan dengan Orangtua Peserta Didik 

Komunikasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, mengingat hari-

hari guru selalu berinteraksi dengan peserta didik, rekan sesama guru, kepala sekolah, 

warga sekolah dan masyarakat. Untuk itu, dalam melaksanakan kompetensi sosial, 

seorang guru agama harus mempunyai sikap komunikatif. Sikap komunikatif seorang 

guru adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi baik dalam bentuk verbal 

maupun nonverbal. Tidak hanya pada aspek kompetensi sosial saja guru perlu 

bersikap komunikatif, namun dalam aspek kompetensi pedagogik guru juga dituntut 

untuk mampu berkomunikasi secara efektif, efisien dan santun dalam menyampaikan 

materi pelajaran. 

Guru yang komunikatif akan menjadi sosok yang selalu ingin diajak 

berbicara. Lebih daripada itu, seorang guru tidak hanya dituntut membangun 

komunikasi dengan peserta didiknya atau segenap masyarakat sekolah, guru juga 

sangat perlu membangun komunikasi yang baik dengan para orangtua peserta 

didiknya sehingga dengan demikian kerjasama dalam mengatasi permasalahan 

peserta didik dapat berjalan dengan baik. 

Terkait pendekatan guru pendidikan agama Islȃm terhadap para orangtua 

peserta didik dijelaskan oleh Marnawati selaku guru pendidikan agama Islam bahwa: 

Pendekatan yang dilakukan dengan orangtua peserta didik adalah dengan 
membangun komunikasi dengan mereka melalui silaturrahim atau melalui 
media sosial. Misalnya menghubungi para orangtua ketika anak-anaknya 
mengalami kesulitan di sekolah, “Bu, minta tolong anaknya dibantu dalam hal 
ini dan itu ketika berada di rumah masing-masing”.46 

 

46Marnawati, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dan IX “Wawancara” SMP Negeri 1 

Liliriaja Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Melihat kedudukan seorang guru yang memiliki peran ganda yakni sebagai 

pendidik dan sebagai orangtua kedua peserta didik maka dalam hal ini setiap guru 

patut menjadi sosok yang layak dianggap sebagai orangtua. Kriteria sebagai orangtua 

harus terpenuhi sebagai syarat menjadis seorang pendidik minimal memiliki sifat 

penuh kasih sayang terhadap anak didik mereka. 

Orangtua yang memutuskan untuk menyekolahkan putera-puterinya adalah 

mereka yang mengakui bahwa terdapat hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan 

dan itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, seperti memberikan 

pendidikan yang baik, menjadi teman bermain, atau memberikan penghargaan dan 

bekal untuk masa depan gemilang anak-anak mereka. Kenyataan ini diakui atau tidak 

diakui adalah merupakan fakta bahwa zaman menuntut generasi yang berpendidikan 

agar mampu meraih masa depan yang gemilang untuk diri pribadi, keluarga, agama, 

bangsa, dan negara. 

Upaya memenuhi kebutuhan kognitif peserta didik biasanya terkendala oleh 

perbedaan-perbedaan yang mereka yang khas. Salah satu faktor penyebab perbedaan 

itu adalah lingkungan peserta didik, yang mana kepribadian mereka dibentuk atas 

persembahan lingkungan. Untuk peserta didik yang lahir pada lingkungan yang 

religius akan membentuk kepribadian muslim, untuk peserta didik yang lahir pada 

lingkungan yang berpendidikan maka berpotensi menjadikan seorang peserta didik 

sebagai anak yang pandai. Demikian pula apabila seorang anak terlahir pada keluarga 

yang kurang mampu dan memiliki pendidikan rendah dapat berpotensi menjadikan 

anak tersebut menjadi tertutup dan kurang pandai. 

Meskipun teori tersebut telah terbantahkan dengan maraknya kalangan dari 

keluarga kurang mampu dan berpendidikan rendah yang mampu mengantarkan anak-
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anaknya pada kesuksesan gemilang melebihi peserta didik yang lahir dari keluarga 

berpendidikan tetapi itu hanya beberapa di antara sekian banyak peserta didik yang 

mamiliki latar belakang yang sama. Demikian pula banyaknya anak-anak yang 

memiliki kepribadian buruk sementara mereka berasal dari keluarga pejabat, 

konglomerat, dan orangtua yang terpelajar oleh karena disebabkan mereka terlalu 

memanjakan anak-anaknya sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang 

terus bergantung pada orangtua atau kurang mandiri. 

Hubungan yang terbangun berdasarkan genetika antara orangtua dan anak-

anaknya mampu mendeteksi keresahan masing-masing, misalnya ketika seorang anak 

sakit memungkinkan terjadinya keresahan dan perasaan gelisah oleh orangtuanya, 

keadaan ini banyak dialami oleh para orangtua kendatipun keduanya terpisah jarak. 

Sebagaimana pendidik, hendaknya memiliki keresahan yang sama serta mampu 

mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi peserta didik, minimal mampu 

mengetahui kesulitan-kesulitan peserta didik, baik yang dinampakkan ataupun yang 

disembunyikan. 

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi 

sekarang ini turut membantu para guru. Aplikasi media sosial menjadi sarana 

pendukung untuk dijadikan wadah menyalurkan idea dan gagasan, terbukti dengan 

banyaknya group media sosial seperti aplikasi facebook, whatsapp, line, dan aplikasi 

lainnya. Langkah ini juga banyak diambil oleh lembaga pendidikan untuk 

membangun komunikasi dengan para orangtua peserta didik, misalnya group 

whatsapp. Hal ini dijadikan sarana berbagi informasi perkembangan peserta didik 

terkait hal-hal yang dilakukan selama berada di sekolah atau  ketika berada di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 
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Seorang guru yang komunikatif ialah guru yang dapat memelihara 

komunikasi dengan komunitas guru, utamanya pada warga sekolah, serta dengan para 

orangtua peserta didik. Dengan komunikasi yang baik, maka guru juga akan mudah 

melakukan kerjasama dengan sesama teman seprofesi dan warga sekolah ketika ada 

ataupun tidak ada pemasalahan yang terjadi. 

Hubungan yang baik antara elemen sebuah lembaga pendidikan dapat 

menciptakan motivasi yang kuat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

bersama. Berbicara mengenai persoalan, dalam sebuah lembaga pendidikan bukanlah 

merupakan persoalan perorangan saja tetapi menjadi persoalan semua masyarakat 

lembaga pendidikan sehingga memerlukan kerjasama yang baik untuk bersama-sama 

membenahi suatu persoalan. Untuk lebih mempererat kerjasama maka pertemuan-

pertemuan seperti yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas harus lebih 

dimaksimalkan sebagai wujud budaya musyawarah. 

Adat kebiasaan yang telah terbiasa dilakukan oleh peserta didik sangat 

mempengaruhi perkembangan pribadinya. Pendidikan akhlak yang telah dibiasakan dalam 

kehidupan keluarga, dimulai dari rumah, dari pegaulan, yang dibimbing secara baik, berupa  

petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta contoh teladan. 

Pendidik khususnya yang menangani mata pelajaran pendidikan agama 

Islȃm dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, memiliki 

makna bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu lain 

yang saling berinteraksi, khususnya mengenai interaksi yang disengaja, ada 

disebut dengan istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif ini adalah interaksi 

yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan. 

2) Pendekatan dengan Peserta Didik 
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Peserta didik pada umumnya memiliki keistimewaan yang hanya bisa terlihat 

apabila seorang pendidik mampu mengaitkan realitas pengalaman peserta didik 

dengan hal-hal yang akan dipelajari. Dalam arti lain bahwa keistimewaan peserta 

didik hanya dapat terlihat dengan kedekatan antara dirinya dan pendidiknya. Segala 

masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran merupakan manifestasi dari 

ketidaktahuan pendidik akan potensi peserta didiknya, baik tentang ketidaktahuannya 

terhadap kepribadian peserta didik atau ketidaktahuan pada penyelesaian masalah-

masalah yang dihadapi peserta didiknya.  Oleh karena itu seorang pendidik melalui 

banyak upaya mesti menjadi mesin pendeteksi masalah-masalah khususnya terhadap 

para peserta didik. Dalam arti sempit, seorang guru hendaknya memiliki keterampilan 

dalam beradaptasi guna memasuki dunia peserta didiknya. 

Guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan sikap adaptif di dalam proses pembelajaran sehingga semangat 

belajar peserta didik dapat meningkat. Seyogyanya peserta didik dapat menerima 

pelajaran dengan hati yang senang dan bersemangat sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai dan peserta didikpun dapat belajar dengan baik. Untuk 

itu, seorang guru pendidikan agama Islam harus mampu mengadaptasikan diri, 

berinteraksi, dan mengedepankan sikap dialogis dalam berkomunikasi serta menjalin 

hubungan yang harmonis dan sinergis terhadap peserta didik demi mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pembahasan di atas erat kaitannya dengan kompetensi kepribadian seorang 

guru, di mana seorang guru terlebih guru agama harus dapat menampilkan dirinya 

sebagai pribadi yang berakhlak mulia bagi peserta didiknya dan lingkungannya. Di 

samping itu ia juga perlu melaksanakan kompetensi kepemimpinan yakni berusaha 
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untuk menjadi inovator, motivator, fasilitator dan pembimbing bagi peserta didiknya. 

Selain perlu mengembangkan sikap adaptif terhadap peserta didik, seorang guru 

pendidikan agama Islȃm juga harus mengembangkan sikap tersebut kepada teman 

seprofesi yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini penting, mengingat bahwa 

hubungan sesama guru di sekolah dapat mempengaruhi kualitas kinerja guru. 

Seorang guru pendidikan agama Islȃm selayaknya memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapi, baik dengan peserta 

didik, teman sesama profesi, warga sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat. 

Misalnya dalam berhadapan dengan peserta didik di kelas, seorang guru harus 

menganggapnya sebagai komunitas kecil, kemudian mengembangkan sikap adaptif 

terhadap komunitas tersebut. Kelas dapat dianggap sebagai arena sosial dimana 

interaksi dan komunikai sosial berlangsung. Seorang guru perlu melakukan 

penyesuaian diri dengan cara menggunakan gaya bahasa yang mudah diterima dan 

dicerna oleh peserta didik sehingga membentuk dan menciptakan suasana akrab 

dengan diselingi guyonan segar agar kelas tidak menjadi kaku. 

Bertanya adalah sejumlah cara yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengajukan pertanyaan kepada peserta didiknya dengan memperhatikan karakteristik 

dan latar belakang peserta didik. Guru Pendidikan Agama Islȃm tergolong terampil, 

dikatakan terampil karena sebagian komponen-komponen sudah dilakukan guru 

pendidikan agama Islȃm, komponen-komponen tersebut yaitu pertanyaan yang di 

ajukan kepada peserta didik jelas, terfokus pada satu masalah, memberikan waktu 

kepada peserta didik untuk berpikir dan menjawab. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa guru pendidikan agama 

Islam bahwa dalam bertanya guru memfokuskan pertanyaan terhadap materi yang 

sudah diajarkan dan memberikan waktu kepada peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan diajukan sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan.47 Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa keterampilan bertanya memiliki peranan yang sangat penting 

karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktifitas belajar dan kreatifitas 

peserta didik. 

Upaya-upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islȃm dalam melakukan 

pendekatan terhadap para peserta didik adalah sebagai berikut: 

a) Memotivasi 

Guru dituntut untuk terampil sebagai motivator, artinya seorang guru 

memposisikan dirinya sebagai pembangkit energy bagi peserta didik yang mana 

keahlian memotivasi menjadi modal utama dalam proses pembelajaran. Wujud 

keterampilan guru salahsatunya dapat tercermin pada keterampilan motivasi yakni 

sosok yang menjadi faktor  pendorong  seseorang  untuk melakukan suatu usaha   

karena   adanya   suatu   kebutuhan   yang   dirasakan.   Kebutuhan  tersebut  dapat 

berbentuk kebutuhan psikologis, keselamatan, keamanan maupun kesejahteraan yang 

senantiasa mendorongnya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. 

 

47Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 
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Terkait pendekatan dengan pendekatan kepada peserta didik, guru pendidikan 

agama Islȃm memotivasi peserta didik dengan terlebih dahulu memanggil peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar, sebagaimana dijelaskan: 

Pendekatan yang dilakukan terhadap peserta didik adalah dengan memanggil 
peserta didik dan menanyakan secara langsung terkait kendala yang mereka 
hadapi sehingga sulit beradaptasi dengan pembelajaran pendidikan agama 
Islȃm. Oleh karena itu sebagai guru, hal yang dilakukan selanjutnya adalah 
memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya pembelajaran 
pendidikan agama Islȃm bagi masa depan mereka. Banyak hal-hal yang 
dilakukan, sebagai contoh adalah dengan memberikan nasihat kepada peserta 
didik misalnya “kalau tidak salat nak, apa bekalmu ke akhirat?, kalau tidak 
pintar mengaji nak, bagaimana bisa menolong kedua orangtua?” pertanyaan-
pertanyaan yang demikian dapat merangsang kesadaran peserta didik sehingga 
melalui kesadaran tersebut mereka dapat termotivasi untuk belajar lebih giat 
lagi.48 

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan pesan dalam 

membumikan kedamaian, manusia merupakan makhluk berpengaruh, artinya manusia 

dengan manusia lainnya mampu memberikan dorongan satu sama lainnya. Dalam 

ilmu psikologi dikenal dengan dorongan intrinsik dan dorongan ekstrinsik. Manusia 

bisa mandiri dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri, tekad yang bulat, keinginan 

yang kokoh, dan usaha yang gigih. Tetapi di sisi lainnya, manusia memerlukan 

dorongan dalam bentuk motivasi dari luar dirinya sendiri, dalam hal ini dorongan dari 

manusia lainnya. Faktor pendorong jenis ini penyusun kategorikan sebagai mutu 

hubungan sosial untuk saling menuntun dalam mengenali jati diri sesama, 

memperingati, mengarahkan, memperbaiki, dan sebagainya. 

Faktor pengaruh internal terutama datang dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri, sedangkan faktor pengaruh lingkungan eksternal umumnya berasal dari 

pengaruh luar seperti keluarga, orang tua, teman dan lainnya. Namun salah satu faktor 
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eksternal yang diidentifikasi cukup berpengaruh sehubungan dengan status peserta 

didik sebagai kaum terpelajar adalah faktor guru. Guru memainkan peran yang 

strategis dan vital dalam mendorong minat belajar dalam rangka pencapaian prestasi 

belajar peserta didik yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap guru harus mampu 

melakukan upaya-upaya  dalam  mendorong  dan  meningkatkan  minat belajar para  

anak  didiknya  melalui sejumlah cara atau pendekatan. 

Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas guru termasuk sikap 

dan perilakunya harus mencerminkan akhlak yang Islami, sebab akan menjadi contoh 

dan panutan bagi para peserta didik. Seseorang yang dikatakan sebagai guru tidak 

hanya menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, tetapi seorang guru harus 

tampil dengan kepribadiannya dengan segala ciri tingkat kedewasaannya. Dengan 

kata lain bahwa seorang guru khususnya guru pendidikan agama Islȃm harus 

memiliki kompetensi sosial untuk dapat bergaul, bekerja sama dan berhubungan 

sosial dengan orang lain. 

Keberhasilan proses pendidikan banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial 

antara guru dan peserta didik, guru dan orang tua peserta didik, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, dan hubungan guru dengan masyarakat. Sifat interaksi ini 

banyak bergantung pada tindakan guru yang ditentukan oleh perannya di sekolah dan 

dalam lingkungan masyarakat sekitar. Reaksi peserta didik, masyarakat, sesama guru 

dan orang tua peserta didik dapat diketahui dari ucapan dan pendapat mereka tentang 

guru tersebut. 

Peran dan fungsi guru dalam konteks sosial hendaknya mampu menjadi 

motivator bagi peserta didiknya. Kehadiran guru diharapkan mampu mendorong 
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setiap peserta didik untuk belajar dengan baik dengan cara menarik minat peserta 

didik bersangkutan. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan minat terhadap 

mata  pelajaran  yang berbeda-beda. Dari sekian banyaknya peserta didik, mereka 

mempunyai stratafikasi minat belajar yang dapat dikategorikan tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. 

Sehubungan dengan memberi motivasi dalam upaya pembentukan 

kepribadian peserta didik. penyusun melakukan pengamatan dalam proses 

pembelajaran, terllihat bahwa guru pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja  

dapat dikategorikan baik dalam memotivasi peserta didik dengan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, memberi pujian bagi peserta didik yang 

berhasil.49 

b) Mengawasi 

Pembinaan atau pembentukan kepribadian peserta didik dengan pengawasan 

adalah mendampingi peserta didik dalam rangka membentuk kepribadian, dan 

mengawasinya dalam mempersiapkan secara psikis dan sosial, dan menanyakan 

secara terus menerus tentang keadaannya. Bentuk dari tugas guru pendidikan agama 

Islȃm adalah mengawasi proses pembelajaran dan keseharian peserta didik selama 

berada di lingkungan sekolah serta berupaya mengumpulkan informasi terkait 

kehidupan peserta didik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai pengawas 

atas peserta didik, guru pendidikan agama Islȃm memikul beban berat maka untuk 

itu, pengawasan ini diperlukan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik 
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serta penuntasan terhadap tanggung jawabnya sebagai sosok yang bermanfaat bagi 

peserta didik. 

Salah satu sasaran dalam pengawasan yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama Islȃm adalah kedisiplinan peserta didik. Kedisiplinan merupakan salah satu 

faktor penting dalam pencapaian keberhasilan suatu upaya termasuk  upaya-

penerapan strategi guru  dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMP 

Negeri 1 Liliriaja. Kedisiplinan yang perlu ditanamkan seorang guru terhadap peserta 

didiknya mencakup: kepatuhan terhadap peraturan tata tertib sekolah yang berlaku, 

ketepatan waktu dalam mengikuti jam pelajaran dan ketaatan terhadap perintah guru. 

Proes pengawasan yang dilakukan guru pendidikan agama Islam indikatornya 

apabila ada peserta didik yang  melakukan hal-hal yang  tidak dinginkan maka guru 

memberikan peringatan.50 Pengawasan dalam mengamati kesulitan peserta didik 

sangat bermanfaat, hal ini berkaitan dengan prinsip Islam yang universal dan dengan 

peraturan-peraturannya yang abadi, mendorong para orang tua dan pendidik untuk 

selalu mengawasi dan mengontrol peserta didik dalam setiap  segi kehidupan agar 

kelak peserta didik mampu menjadi generasi yang sukses sesuai ukuran yang 

dicanangkan oleh lembaga pendidikan. 

Pengawasan merupakan upaya mendampingi peserta didik khususnya dalam 

rangka mengarahkan peserta didik agar mampu keluar dari zona kesulitan dalam 

memahami pelajaran pendidikan agama Islȃm. Pengawasan dan pengontrolan 

kegiatan  dan pengalaman misalkan kegiatan salat maupun dalam belajarnya serta 

perilaku-perilaku terpuji yang dalam proses pembelajaran telah disampaikan. Dalam 
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proses pengawasan dan pengontrolan ini dimaksudkan apakah peserta didik benar-

benar memahami materi yang disampaikan selanjutnya mengimplementasikan teori 

pada kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi, guru pendidikan agama Islȃm menerapkan 

pengawasan pada aspek kedisiplinan anak terhadap komitmen moralnya terhadap 

aturan Allah maupun aturan yang berlaku di sekolah dan dalam masyarakat yang 

telah mengakar. Oleh karena itu, pendidik tidak boleh lengah dalam penerapan  aspek 

pengawasan, sehingga guru pendidikan agama Islȃm mudah memberi bimbingan dan 

peringatan kepada peserta didik.51 

c) Mengevaluasi 

Dari beberapa hasil wawancara di atas, bahwa guru pendidikan agama Islȃm 

yang profesional, dituntut memiliki keahlian dalam bidangnya Dengan keahliannya 

itu, guru pendidikan agama Islȃm dapat mengabdikan dirinya berdasarkan hati 

nuraninya sendiri terhadap kepentingan masyarakat. Seorang guru hanya bisa sukses 

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, pengajar, pembimbing, dan 

pelatih yang ideal, jika ia memiliki keterampilan dalam mengevaluasi. Artinya 

seorang guru menitik beratkan proses evaluasi sebagai upaya mengecek kesulitan 

belajar peserta didik terkait dimana letak kesulitan serta solusi yang tepat pasca 

evaluasi. 

d. Penggunaan Metode Bervariasi 

Penerapan metode bervariasi pada pembelajaran pendidikan agama Islȃm 

dapat membantu siswa  belajar lebih cepat. Dalam metode bervariasi hendaknya tidak 
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hanya bertumpuh pada aktivitas guru, akan tetapi juga pada aktivitas  peserta didik 

sesuai dengan paradigma pendidikan  yang memberdayakan, maka  metode bervariasi 

pada pembelajara pendidikan agama Islȃm tersebut sebaiknya yang dapat mendorong 

timbulnya motivasi, kreativitas, dan inisiatif para  siswa  untuk berinovasi, 

berimajinasi, berinspirasi, dan berapresiasi. Dengan cara tersebut, peserta didik dapat 

mnguasai materi pelajaran dengan baik. 

Penerapan metode pembelajaran pendidikan agama Islȃm dengan melalui 

metode bervariasi yang dilakukan oleh guru sangat efektif dan efisien. Berdasarkan 

hasil pengamatan dapat dipahami bahwa metode bervariasi  telah membantu  peserta 

didik dalam mengatasi kesulitan belajar mereka serta lebih dapat meningkatkan 

prestasi belajar sehingga dengan demikian penerapan metode bervariasi dapat 

mengaplikasikan dalam praktek sehari-hari, dengan berbagai metode yang 

dipergunakan dalan kegiatan belajar mengajar  harus ditetapkan dan direncanakan 

dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik pula.52 

Proses penerapan metode bervariasi pada pembelajaran pendidikan agama 

Islȃm telah membantu peserta didik belajar lebih baik. Salah satu indikator untuk 

mengetahui  apakah metode bervariasi  pada  pembelajaran pendidikan  agama Islȃm 

berjalan dengan efektif atau tidak ialah dengan melihat  pengaruhnya terhadap peserta 

didik.  Metode bervariasi pada pembelajaran pendidikan agama Islȃm dapat dikatakan  

efektif apabila pendidikan agama itu sendiri berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman peserta didik. 
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Berkaitan dengan proses penerapan metode bervariasi pada pembelajaran 

pendidikan agama Islȃm dengan melalui metode bervariasi telah membantu siswa 

belajar lebih baik, ini juga sesuai pernyataan responden dengan tanggapan sangat 

baik. Penggunaan metode bervariasi tersebut selain harus mempertimbangkan tujuan 

yang ingin dicapai, juga harus memperhatikan bahan pelajaran yang akan diberikan, 

kondisi siswa, lingkungan, dan kemampuan dari guru itu sendiri. 

Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islȃm dengan 

menggunakan  metode bervariasi  di SMP Negeri 1 Liliriaja adalah sebagai berikut: 

a) Metode Ceramah 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai degan yang dihendaki yakni cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. Sementara itu ceramah dianggap sebagai aktifitas seseorang berada di 

hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal seperti pengetahuan. Dengan 

demikian metode ceramah dalam proses pembelajaran bermaksud cara teratur yang 

digunakan oleh seorang pendidik di hadapan peserta didik dengan bekal 

kemampuannya dalam berbicara. 

Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islȃm, metode yang paling 
sering diterapkan adalah metode ceramah, selebihnya adalah praktik. Dalam 
arti lain bahwa peserta didik lebih suka disuapi meskipun sebenarnya dalam 
K13 seharusnya peserta didik harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
Masalah-masalah seperti ini umum terjadi termasuk dalam pembelajaran 
pendidikan agama Islȃm sehingga paling tidak sebagai tujuan awal yang 
terpenting adalah bagaimana pelajaran dapat sampai atau dipahami peserta 
didik.53 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, guru pendidikan agama Islȃm 

dominan menggunakan metode ceramah disebabkan kemampuan peserta didik masih 

terbilang lemah untuk mandiri secara konsep belajar. Keberadaan guru pendidikan 

agama Islȃm sebagai pengelola dalam pembelajaran maka secara pelaksanaan 

semestinya proses pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien sebagaimana 

tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kepiawaian seorang guru dalam berbicara guna 

mengantarkan pesan agar sampai pada sasarannya adalah hal yang mutlak ada karena 

keterampilan berbicara merupakan syarat seseorang dapat beradaptasi dengan 

lingkungan sosial terlebih lagi adaptasi dengan lingkungan sekolah. 

Lahirnya tokoh besar di dunia disebabkan karena kemampuannya dalam 

berbicara. Kemampuan berbicara seperti menggiring arus yang mana kekuatan 

dorongan arus mampu diarahkan pada tempat yang dikehendaki. Demikian pula 

dalam mengarahkan peserta didik agar berlaku sebagaimana mestinya, seorang guru 

khususnya guru pendidikan agama Islȃm memerlukan kemampuan berbicara 

sehinngga dengan bekal tersebut peserta didik mampu memahami karakter dan 

kecenderungan mereka pada mata pelajaran tertentu  sebagaimana dipahami bahwa 

keunikan peserta didik yang berbeda-beda membutuhkan keterampilan yang layak 

dalam mengajar sehingga ragam warna keunikan peserta didik dapat terbina dengan 

baik tanpa adanya diskriminasi atau sebagian peserta didik yang kurang terlayani 

dalam proses pembelajaran. 

b) Metode kisah 

Metode mengajar dengan kisah merupakan hal yang mesti ada di dalam 

pelajaran pendidikan agama Islam disebabkan melalui kisah ini peserta didik 

diharapkan mampu mengambil pelajaran sekaligus sebagai modal untuk memperbaiki 
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akhlak dan perilaku sehari-hari, hal ini karena peserta didik tidak selayaknya lepas 

dari cerminan kisah keteladanan sehigga kedudukannya sebagai manusia terdidik 

terlihat dari aspek kepribadiannya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. 

 Terkait metode kisah dalam proses pembelajaran, Marnawati guru pendidikan 

agama Islȃm menjelaskan bahwa: 

Muatan pendidikan agama Islȃm terdapat pelajaran sejarah Islȃm seperti 
sejarah nabi Muhammad saw, khulafa’ al-Rasyidin, dan Kerajaan-kerajaan 
Islȃm. Sejarah Islȃm sangat erat dengan politik dan ekspansi yang jika tidak 
dijelaskan dengan hati-hati maka dapat mempengaruhi perspektif peserta 
didik. Dalam pembelajaran sejarah, metode yang digunakan adalah metode 
ceramah dan metode kisah.54 

Penjelasan yang senada dengan hasil wawancara di atas juga disampaikan 

oleh guru pendidikan agama Islȃm bahwa contoh penerapan metode kisah 

disesuaikan dengan tema yang akan dibahas: 

Misalnya dalam pembasahasan empati, disampaikan kisah nabi Muhammad 
dengan orang buta yang menghina nabi tetapi nabi tetap saja menyuapinya. 
Atau misalnya dalam pembahasan menghormati orangtua yang biasa disisipi 
kisah Uwais al-Qarni.55 

Metode kisah sebagai metode ampuh dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islȃm juga cenderung mendorong dan menarik minat belajar peserta didik. Dalam 

proses observasi, peserta didik terlihat fokus dan menitik beratkan perhatian pada 

penyampaian kisah teladan yang hendak disampaikan oleh guru bersangkutan. 

Terkait metode kisah ini, banyak digunakan dalam bidang studi sejarah Islȃm, aqidah 

akhlak dan sejarah kebudayaan Islȃm. Berdasarkan hasil observasi, guru pendidikan 
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55Muhammad Ramli, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas VII dan VIII “Wawancara” SMP 
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agama Islȃm dalam menerapkan metode kisah selalu disandingkan dengan metode 

ceramah, dan metode keteladanan.56 

c) Metode keteladanan 

Metode keteladanan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Liliriaja lebih 

mengarah kepada akhlak keseharian para guru baik pada saat proses pelajaran 

berlangsung ataupun di luar dari pada proses pembelajaran, yang mana diharapkan 

peserta didik dapat bercermin melalui akhlak guru-gurunya.57 Terkait keteladan ini, 

lebih ditekankan pada pelajaran yang mengandung perilaku sosial sebagai wujud dari 

etika meneladani akhlak Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan yang baik. 

Terkait metode keteladanan yang diterapkan, Muhammad Ramli selaku guru 

pendidikan agama Islȃm menjelaskan bahwa: 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm juga diterapkan metode kisah, 
metode ini dianggap metode andalan agar peserta didik dapat terinspirasi 
dengan kisah yang disampaikan. Metode kisah juga dapat mengarahkan 
maksud pembelajaran sehingga peserta didik dapat fokus mendengarkan. 
Misalnya dalam pembasahasan empati, disampaikan kisah nabi Muhammad 
dengan orangbuta yang menghina nabi tetapi nabi tetap saja menyuapinya. 
Atau misalnya dalam pembahasan menghormati orangtua yang biasa disisipi 
kisah Uwais al-Qarni.58 

Berdasarkan pemaparan guru pendidikan agama Islȃm SMP Negeri 1 Liliriaja 

di atas, dapat dipahami bahwa guru pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 

Liliriaja memiliki kompetensi  kemampuan dalam menghendel proses pembelajaran 

melalui metode kisah. Secara umum guru agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja 
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telah memperlihatkan contoh dan teladan yang baik dalam pelaksanaan akhlak itu 

sendiri, terutama tingkah laku dan perbuatan sebagai pendidik.59 Dengan demikian 

akan melahirkan sifat-sifat baik dan terpuji yang nampak dalam bentuk tindakan dan 

tingkah laku terpuji menurut ukuran nilai ajaran agama. Keteladan sangat penting 

sebagai seorang guru, karena perkataan atau ucapannya akan kehilangan artinya jika 

tidak selaras dengan sikap dan perilakunya, karena yang dihayati oleh peserta didik 

adalah seluruh kepribadian seorang pendidik. 

d) Metode pembiasaan 

Berdasarkan hasil observasi, metode pembiasaan diterapkan dengan 

melakukan pengulangan pada pembelajaran yang berlalu. Misalnya sebelum 

memasuki pembelajaran terlebih dahulu dilakukan konfirmasi yaitu kegiatan umpan 

balik terhadap apa yang dihasilkan siswa melalui pengalaman belajar pada pertemuan 

sebelumnya sehingga rentetan pembahasan dapat berjalan secara terstruktur. Proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembiasaan dimaksudkan untuk 

mengirim stimulus kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemampuan 

mengingat dan mensinkronisasikan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran 

yang akan disampaikan. 

Terkait penerapan metode pembiasaan, Marnawati selaku guru pendidikan 

agama Islȃm menjelaskan bahwa: 

Metode pembiasaan dilakukan  untuk mengecek daya ingat peserta didik 
tentang materi yang diperoleh pada pertemuan sebelumnya. Metode 
pembiasaan juga diterapkan dengan banyak mengulang-ulang materi sehingga 
peserta didik tidak merasa asing dengan materi yang disampaikan. Sebagai 
contoh, penggunaan metode pembiasaan adalah dengan bertanya kepada 
peserta didik secara bergiliran atau dengan menganjurkan kebiasaan kepada 

 

59Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liliriaja “Observasi” Kelurahan Galung 

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, 8 Agustus, 2019. 



 

 

116 

 

peserta didik dalam bentuk tingkah laku seperti pembiasaan berperilaku baik 
selama berada di sekolah ataupun di luar sekolah.60 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan metode 

pembiasaan dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan mengingat yang baik dan termotivasi untuk menguasai 

pembelajaran yang telah diperoleh, serta menyiapkan diri dengan pertanyaan-

pertanyaan yang menguji tingkat pemahaman mereka. Dengan demikian, metode 

pembiasaan ini tergolong metode yang mesti diterapkan pada setiap pertemuan agar 

materi pembelajaran yang diperoleh dapat konsisten diingat serta sebagai bentuk 

evaluasi bagi peserta didik. 

e) Metode Nasihat 

Upaya peran guru pendidikan agama Islȃm dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik sangat diharapkan khususnya dalam menggunakan metode atau 

pendekatan pemberian nasihat. Dalam al-Qur'ȃn juga banyak menggunakan metode 

nasihat dalam membina dan mendidik sebagaimana hal itu dimaksudkan dapat 

menyentuh nurani dan kesadaran peserta didik. 

Adapun penggunakan metode nasihat dalam pembelajaran dijelaskan oleh 

guru pendidikan agama Islȃm bahwa: 

Banyak hal-hal yang dilakukan, sebagai contoh adalah dengan memberikan 
nasihat kepada peserta didik misalnya “kalau tidak salat nak, apa bekalmu ke 
akhirat?, kalau tidak pintar mengaji nak, bagaimana bisa menolong kedua 
orangtua?” pertanyaan-pertanyaan yang demikian dapat merangsang 
kesadaran peserta didik sehingga melalui kesadaran tersebut mereka dapat 
motivasi untuk belajar lebih giat lagi.61 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metode nasihat 

merupakan upaya menyampaikan ajaran atau pelajaran yang baik dengan 

menawarkan anjuran berupa petunjuk, peringatan, dan teguran yang berkesan baik 

dan mendidik. Guru dalam kapasitasnya sebagai penasehat atau yang menasehati 

peserta didik hendaknya dalam proses penyampaian nasehat dilakukan dengan 

ungkapan yang lemah lembut sehingga peserta didik dapat merenungi hal-hal yang 

disampaikan disamping itu dengan metode nasihat juga berkesan bahwa keberadaan 

peserta didik betul-betul dihargai sebagai bagian dari lembaga pendidikan. 

f) Metode Wirid 

Dalam proses pendidikan agama Islȃm, ragam metode yang digunakan 

menjadi acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran pada sasaran yang 

sebenarnya yakni segala upaya agar peserta didik mampu memahami apa yang 

disampaikan oleh pendidik. Salah satu metode yang digunakan oleh guru pendidikan 

agama Islȃm adalah dengan menggunakan metode wirid. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil wawancara yang dilakukan bersama Marnawati selaku guru pendidikan agama 

Islȃm. 

Dalam pembahasan asma’ al-Husna, letak kesulitannya adalah membaca dan 
menghafal. Di sekolah ini peserta didik ada yang cepat menghafal dan ada 
pula yang lemban, serta ada pula yang dalam menghafal asma’ al-Husna itu 
tidak terstruktur urutannya. Metode yang digunakan dalam pembahasan asma’ 
al-Husna adalah metode wirid atau nyanyian dengan menggunakan video 
animasi sebagai instrument belajar.62 

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa 

hakikatnya metode wirid yang digunakan dalam proses pembelajaran dimaksudkan 
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agar peserta didik mampu dengan mudah menghafal materi yang diajarkan. 

Pertimbangan yang diperhatikan adalah fakta bahwa peserta didik dengan mudah 

menghafal lagu-laguan atau syair-syairan yang disenandungkan atau diiramakan 

maka dalam proses pembelajaran tidak ada salahnya mengadopsi metode tersebut 

demi memudahkan peserta didik dalam menghafal misalnya dengan mengajarkan 

asma’ al-Husna dengan nyanyian yang diambil dari youtube. 

Metode wirid pada dasarnya telah lama digunakan dalam proses pembelaran 

khususnya pada lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren yang mana dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama, missal dalam mendalami ilmu 

nahwu saraf, atau  pembacaan wirid selepas melaksanakan sȃlat fardu yang dilakukan 

secara berjama’ah. Metode wirid sebagai metode dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islȃm dapat menjadi metode yang handal melihat peserta didik yang gemar 

menyanyi di usia yang relative muda. 

g) Metode pujian 

Perilaku memuji menjadi salah satu faktor termotivasinya peserta didik dalam 

proses pembelajaran disebabkan dalam keadaan tersebut membuat keberadaan peserta 

didik merasa dihargai. Akan tetapi kebiasaan memuji secara terus menerus juga 

memiliki dampak negatif yang mana peserta didik akan muda berpuas hati dan 

terhadap peserta didik lainnya akan kurang bersemangat karena cenderung merasa 

asing, maka dengan demikian metode pujian hendaknya betul-betul diarahkan pada 

seluruh peserta didik. 

Metode pujian mampu bersandingan metode lainnya sehingga dalam 

penerapannya tergolong mudah untuk berkolaborasi dengan metode lainnya. 
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Pernyataan di atas sejalan dengan wawancara dengan Muhammad Ramli selaku guru 

pendidikan agama Islam: 

Umumnya metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu bervariasi, 
dikatakan bervariasi karena dalam prosesnya, metode yang digunakan lebih 
dari satu dan cenderung diselingi. Misalnya ketika peserta didik mampu 
menjawab pertanyaan pada metode tanya jawab, mereka diberikan 
penghargaan dengan jempol atau reward. Atau contoh lainnya ketika peserta 
didik mampu bekerjasama dengan baik dalam penerapan metode diskusi atau 
kerja kelompok biasanya diberikan penghargaan atau pujian kepada kelompok 
atau individu peserta didik supaya mereka termotivasi.63 

Berdasarkan hasil pengamatan, guru pendidikan agama Islȃm SMP Negeri 1 

Liliriaja menggunakan metode pembelajaran tergolong baik, karena guru pendidikan 

agama Islȃm menggunakan metode pembelajaran dengan bervariasi dan disesuaikan 

dengan materi pelajaran. Hasil observasi terhadap metode yang digunakan sesuai 

dengan materi pembelajaran dan metode yang digunakan bervariasi sehingga dalam 

proses pembelajaran peserta didik merasa senang dan aktif mengikuti proses 

pembelajaran.64 

Dari beberapa penjelasan mengenai metode pembelajaran yang diuraikan di 

atas, dalam proses pembelajaran biasanya digunakan metode bervariasi sehingga 

tidak menoton hanya satu metode yang digunakan. Langkah ini dipilih agar para 

pendidik lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pada 

dasarnya dalam proses pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islȃm menggunakan 

metode bervariasi. Dikatakan bervariasi karena proses pembelajaran yang diterapkan 

tidak menoton satu metode saja, melainkan beberapa metode. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari rasa jenuh peserta didik yang tidak sesuai dengan metode tertentu. 
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Zaman semakin kompleks dengan hadirnya media elektronik seperti gadget 

memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan peserta didik, adapun dampak 

tersebut untuk dunia peserta didik cenderung menjadi ancaman yang sangat 

berbahaya apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat oleh para orangtua peserta 

didik. Pendek kata bahwa sebelum lebih jauh memperkenalkan peserta didik tentang 

dunia maya hendaknya terlebih dahulu peserta didik diperkenalkan hal-hal yang 

berkaitan dengan dunia mereka sebagai pelajar. 

Terkait dampak buruk fenomena gadget terhadap kesulitan belajar peserta 

didik dijelaskan oleh Muhammad Ramli selaku guru pendidikan agama Islam bahwa: 

Maraknya pengguna android dari kalangan peserta didik menjadi ancaman 
besar bagi pendidikan di sekolah misalnya fenomena cinta monyet antara 
peserta didik yang dimulai dari sosial media. Di sekolah ini, peserta didik 
dilarang membawa android ke sekolah untuk meminimalisir kemungkinan 
buruk yang terjadi, maka hendaknya para orangtua lebih ketat dalam 
mengawasi putera-puteri mereka ketika berada di lingkungan tempat tinggal 
mereka.65 

Hal yang senada dengan penjelasan di atas juga disampaikan oleh Marnawati 

selaku guru pendidikan agama Islam. 

Gadget dapat berdampak buruk dan juga memiliki sisi positif bagi peserta 
didik. Dampak buruk dapat terjadi apabila dalam penggunaannya kurang 
pengawasan orangtua sebagaimana diketahui bahwa segalanya tersaji dalam 
android mulai dari yang paling baik hingga yang terburuk seperti kekerasaan, 
konten dewasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, para orangtua hendaknya 
mengarahkan anak-anak mereka untuk mengakses yang berguna dari apa yang 
tersedia misalnya konten pelajaran, video islami, dan sebagainya.66 

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam 

dunia maya segalanya kompleks tersedia, kemajuan teknologi komunikasi sebagai 
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hasil dari kemanuan zaman mempertegas bagi para masyarakat untuk berhati-hati 

dalam memfungsikan gadget terutama dari kalangan generasi pelajar yang mana 

dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka sendiri. Hasil wawancara di atas 

dikuatkan oleh hasil pengamatan peneliti bahwa di lingkungan keluarga dan 

masyarakat, banyak pengguna gadget dari kalangan peserta didik yang kurang 

mendapatkan pengawasan dari orangtua. Dengan hadirnya alat telekomunikasi 

tersebut peserta didik menjadi malas untuk belajar ketika berada di tempat tinggal 

mereka dan kebanyakan menghabiskan waktu bermain sosial media.67 Pengamatan 

lainnya dilakukan pula bahwa banyak peserta didik yang memiliki akun sosial media 

seperti facebook dan whatsapp sehingga peserta didik bebas berkomunikasi dengan 

siapa saja tanpa pertimbangan kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi. 

Lembaga pendidikan sebagai lingkungan kedua peserta didik dalam 

mengentaskan keingintahuan akan banyak hal merupakan tanggung jawab yang besar 

untuk dibenahi bersama sehingga melalui kerjasama hal tersebut semestinya intens 

dilakukan setiap saat. Sebagaimana kesulitan belajar peserta didik yang cenderung 

beraneka ragam berpotensi menjadikan proses pembelajaran terbengkala sehingga 

sasaran pendidikan menjadi tidak tepat dan mandeg. 

Kerjasama antar elemen sekolah adalah kunci penting guna mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik khususnya dalam aspek pendidikan agama Islam, hal 

tersebut menjawab permasalahan bahwa segala kesulitan yang dialami peserta didik 

tidak hanya tertumpuh pada tanggung jawab guru bidang studi itu sendiri melainkan 

tanggung jawab bersama. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, 

Marnawati menjelaskan bahwa: 

Faktor pendukung yang dirasakan seperti kerjasama antara elemen sekolah 
kalau terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan 
langkah-langkah bekerjasama dengan wali kelas mereka atau jika terdapat 
peserta didik yang nakal maka kami bekerjasama dengan bagian kesiswaan 
untuk selanjutnya diberikan bimbingan. Untuk permasalahan peserta didik 
yang masih dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah, umumnya dilakukan 
secara bersama-sama.68 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kerjasama dalam 

sebuah lembaga pendidikan adalah sesuatu yang wajib guna membangun hubungan 

sosial antar guru serta sebagai bentuk perhatian pada peserta didik dengan serius 

memberikan yang terbaik. Segala pekerjaan yang rumit akan menjadi lebih mudah 

untuk diselesaikan apabila dilakukan bersama-sama berdasarkan prinsip dan wilayah 

kerja masing-masing sebab tidak menutup kemungkinan seorang peserta didik tidak 

hanya kesulitan dalam satu mata pelajaran saja. Berhasilnya upaya mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik juga berdampak baik pada bidang studi lainnya sebab 

kesulitan belajar yang dialami kadangkala memiliki kemiripan dan terkait solusi yang 

ditawarkan cenderung sama. 

Mendefinisikan guru sebagai pendidik secara zahir merupakan sosok yang 

sepatutnya berhati mulia dan memiliki kesadaran untuk membuat perubahan besar 

pada dunia peserta didiknya, menunjukkan arah dan memperkenalkan potensi peserta 

didik yang dominan untuk digali secara bertahap. Kunci keberhasilan proses 

pembelajaran adalah guru itu sendiri yang mana ia berperan sebagai penentu sampai 

tidaknya materi yang diajarkan. Lemahnya seorang guru akan menjadikan jantung 
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pendidikan ikut melemah sehingga roda regenerasi para kaum intelektual akan 

berhenti. 

Kesenjangan yang terjadi pada lokasi penelitian seperti kesulitan belajar 

peserta didik pada pendidikan agama Islam merupakan fenomena yang suram untuk 

disaksikan tanpa adanya solusi yang ditawarkan. Maka dari itu, solusi yang pertama 

harus hadir adalah kesiapan dan kesadaran seorang guru bahwa segala problematika 

yang ada merupakan tanggung jawab dan amanah besar sebagai pendidik. 

Terkait semangat mengajar, Marnawati selaku guru pendidikan agama Islam 

menjelaskan bahwa: 

Kesulitan belajar yang dialami peserta didik tidak semata-mata mutlak 
kesalahan peserta didik, bisa jadi ada kesalahan dalam proses pembelajaran 
atau penyajian materi yang kurang tepat oleh guru. Oleh karena itu segala 
kemungkinan yang ada menjadi bahan renungan untuk selanjutnya dilakukan 
pertimbangan-pertimbangan dalam mengatur langkah-langkah dalam 
mengajar minimal dengan memiliki modal semangat mengajar.69 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa semangat mengajar 

merupakan sugesti untuk diri sendiri agar seorang pendidik tidak lemah dan 

mengikuti arus peserta didik. Sebaliknya, peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar hendaknya digiring keluar dari zona ketidaktahuan mereka ke dalam dunia 

pendidik melalui pendekatan yang intens dan bertahap sehingga terbangun hubungan 

emosional antara pendidik dan peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah kesulitan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islậm di SMP Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali bentuk kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan, 

dan upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islậm di SMP Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa; Pertama, kesulitan peserta 

didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja meliputi; a) 

Sulit memahami istilah b) Sulit menghafal asmȃ al-Husnȃ c) Sulit menghafal dan membaca 

dalil d) Sulit memahami tahȃrah e) Sulit memahami pembahasan Malaikat, dan f) Sulit 

memahami sejarah Islȃm. Kedua, faktor kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islȃm secara internal meliputi kelemahan secara fisik, 

kelemahan secara mental, kelamahan emosional, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah. 

Sedangkan dalam aspek eksternal meliputi pola asuh orangtua, faktor guru, dan faktor 

lingkungan masyarakat. Ketiga, upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja meliputi; a) 

Pengembangan bahan ajar b) Memilih istilah yang mudah dipahami, dan c) Melakukan 

pendekatan dengan orangtua dan peserta didik. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru pendidikan agama Islȃm lebih meningkatkan keterampilan dalam 

menguasai materi ajar. 

2. Hendaknya guru pendidikan agama Islȃm lebih intens membangun hubungan 

emosional dengan peserta didik. 

3. Hendaknya guru pendidikan aga1ma Islȃm lebih mampu menguasai diri, materi 

ajar, ruangan belajar, peserta didik, dan terampil mengarahkan proses pembelajaran 

yang menyenangkan dan berkualitas. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakondisi rill keadaanpesertadidik di di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

2. Bagaimanakeadaan proses pembelajaranpendidikan agama Islam di SMP Negeri 

1 Liliriaja? 

3. Bagaimanakemampuanpesertadidikterhadappembelajaranpendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

4. Bagaimanaperilakupesertadidikdalam proses pembelajaranpendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

5. Bagaimanakesulitanpesertadidikdalampembelajaranpendidikan agama Islȃmdi 

SMP Negeri 1 Liliriaja? 

6. Apasaja motif kesulitanbelajarpesertadidikdalampembelajaranpendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

7. Bagianapasajadalampembelajaranpendidikan agama Islam yang 

didugasulitdipahamiolehpesertadidik ? 

8. Bagaimanaupayamelakukan diagnosis 

kesulitanbelajarpesertadidikterhadappembelajaranpendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Liliriaja? 

9. Bagaimanaidentifikasiterhadapbahanajar yang 

didugasulitdipahamiolehpesertadidik? 

10. Bagaimanaupayamengatasikesulitanbelajarpesertadidikpadapembelajaranpendid

ikan agama Islȃmdi SMP Negeri 1 Liliriaja? 

11. Pembinaansepertiapa yang 

dilakukanolehpendidikterhadappesertadidikdalammengatasikesulitanbelajarpend

idikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

12. Bagaimanakerjasamaantara guru pendidikan agama Islam 

denganorangtuapesertadidikdi SMP Negeri 1 Liliriaja? 

13. Bagaimanakerjasama guru pendidikan agama Islam 

denganseluruhelemenpendidikdi SMP Negeri 1 Liliriaja? 

14. Bagaimanaperanorangtuapesertadidik di lingkungankeluargadanmasyarakat? 

15. Bagaimanakeadaanpesertadidikselamaberada di 

lingkungansekolahdanmasyarakat? 

16. Apafaktorpendukungdanfaktorpenghambatdalammengatasikesulitanbelajarpeser

tadidikpadapembelajaranpendidikan agama Islȃm di SMP Negeri 1 Liliriaja? 

17. Bagaimanaupayamemanfaatkanfaktorpendukungdanmengatasifaktorpenghambat

kesulitanbelajarpesertadidikdi SMP Negeri 1 Liliriaja? 



PEDOMAN OBSERVASI 

N

o 

Observasi Indikator Keteran

gan 

1 KondisiSMP 

Negeri 1 Liliriaja 

Melakukanpengamatanumumpadalokasipenelitian

baikdalambentukfisikataupun non-fisik. 

✓  X 

2 Proses 

Pembelajaran 

PAI 

MelakukanPengamatanterhadap Proses 

Pembelajaranbaikdaristategipembelajaran, model 

pembelajaran, metodepembelajaran, 

desainpembelajaran, instrument pembelajaran, 

danhal-hal yang 

mencakuppelaksanaanpembelajaran 

✓   

3 KeterampilanMe

ngajar Guru 

Melakukanpengamatanterhadapketerampilan guru 

pendidikan agama Islam dalammenguasaidiri, 

materi ajar, ruangbelajar, danpesertadidik 

✓   

4 PerilakuPesertaD

idik 

Melakukanpengamatanterhadappesertadidikselam

a proses pembelajaranpendidikanagama  

Islamberlangsungsepertimimik, pantomimik, 

perilakuataukebiasaanbaikkebiasanbertanyaatauke

biasaan lain yang terjadiselama proses 

pembelajaran. 

✓   

5 MuatanMateriPe

mbelajaran PAI 

Melakukanpengamatanterhadapbahan ajar 

pendidikan agama Islam danmengevaluasibagian-

bagian yang didugasulitdipahamiolehpesertadidik 

✓   
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FotoDokumentasi: Proses PembelajaranPendidikan Agama Islam di 

PanduOlehDrs. H. Muh. Ramli 

 

FotoDokumentasi: Proses PembelajaranPendidikan Agama Islam di 

PanduOlehHj. Marnawati, S.Ag 

 



  

 

 

  

FotoDokumentasi: Wawancara Penelitidengan H.Betta, S.Pd, M.Siselaku Kepala 

Sekolah 



 

 

 

 

 

Wawancara dengan Muhammad Awal Peserta Didik 

Wawancara dengan Muthmainnah Peserta Didik 

Wawancara dengan Mutia Amaliah Peserta Didik 


