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PEDOMAN TRANSLITERASIPEDOMAN TRANSLITERASIPEDOMAN TRANSLITERASIPEDOMAN TRANSLITERASI    

    

1. Konsonan1. Konsonan1. Konsonan1. Konsonan    

����    = B  سسسس    = S ����    = K 

� = T  ش = Sy ل = L 

� = s\  ص = s} م = M 

 N = ن {d = ض  J = ج


 = h}  ط = t} و = W 

 = Kh  � = z} ـ� = H 

 a � = Y‘ = ع  D = د

    g = غ  \z = ذ

� = R  � = F    

    q = ق  Z = ز

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2.2.2.2.    VokalVokalVokalVokal    

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 
 

a a  َا    
kasrah 
 

i i  ِا    
 

d}ammah 
 

u u  ُا    
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َ�ـْ�ـ�َ  

 haula : ھـَْ	 لَ  

3.3.3.3.    MaddahMaddahMaddahMaddah    

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

  

Contoh: 

ـَ� تَ  : ma>ta 

rama : رََـ� > 

 qi>la : ِ�ـْ�ـ�َ  

 yamu>tu : �ـَ�ـُْ	 تُ 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya ai a dan i  ْ�َـ 

fath}ah dan wau au a dan u 
 

 ـَ	ْ 

Nama 
 

Harkat dan 
Huruf 

fath}ah dan 
alif atau ya 

ى... َ | ا ... َ   
 

kasrah dan 
ya 

 ِ◌ ى
 

d}ammah 
dan wau 

 ُ◌ و
 

Huruf dan  
Tanda 

a> 

i> 

u> 

Nama 
 

a dan garis di 
atas 

i dan garis di 
atas 

u dan garis di 
atas 
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4.4.4.4.    Ta marbu>t}ahTa marbu>t}ahTa marbu>t}ahTa marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْ�َ�لِ  رَوَْ�ـ� ُ ا�  : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْ ـَ�ـِ"ْ�ـ!ـَ� ُ اَْ ـ�ـَ�ِ�ــ�َ� ُ

 al-h}ikmah : اَ ـِْ$ـْ#ـَ�ــ� ُ

5.5.5.5.    Syaddah Syaddah Syaddah Syaddah ((((Tasydi>dTasydi>dTasydi>dTasydi>d))))    

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  ◌ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

rabbana : رَ&ـّـَ!�َ  > 

najjai>na : )ـَّ'ـَْ�ــ!�َ  > 

 al-h}aqq : اَ ــَْ$ـّ( ُ

 al-h}ajj : اَ ــَْ$ـّ* ُ

 nu“ima : )ُّ,ــِ+َ 

 aduwwun‘ : َ.ـُ"وٌّ 

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ّ�ِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َ.ـِ�ـ�ٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َ.ـ0َ&ــِ�ُّ 

6.6.6.6.    Kata Kata Kata Kata SandangSandangSandangSandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contohnya: 

ْ�ـ3ُ اَ 2َّ    : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ْــ4َ ــَ� ُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَ 4َّ 

 ُ �َ� al-falsafah : اَ ــْ�ـَْ�5ـ

 al-bila>du :  اَ ــ8ْـــ7ِدَُ 

7.7.7.7.    HamzahHamzahHamzahHamzah    

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

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

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

Contohnya: 

 ta’muru>na : ;ـَ:ُـ0ُوْنَ 

 ’al-nau : اَ ــْ!ـَّْ	ءُ 

 syai’un : شَـْ<ءٌ 

ـ0ْ تُ أُ ِ  : umirtu 
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8.8.8.8.    Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa IndonesiaPenulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa IndonesiaPenulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa IndonesiaPenulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9.9.9.9.    Lafz} alLafz} alLafz} alLafz} al----Jala>lah Jala>lah Jala>lah Jala>lah ((((الله))))    

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h     &ِ�ِ اللهِ  di>nulla>h     دِ�ـBُْ اللهِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْــَ�ِ� اللهِ ـھُ  ْ+ Dِْ< رCَـ hum fi> rah}matilla>h 

10.10.10.10.    Huruf KapitalHuruf KapitalHuruf KapitalHuruf Kapital    

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 
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Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Nama  : IRMA 
NIM  : 80200214006 
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Tesis : Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam Mendiagnosis 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.  

 
          Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengkaji jenis kesulitan belajar peserta didik 
dan upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 
Alla, 2) Mengkaji proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis 
kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla, dan 3) Mengkaji 
hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan 
belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla Kabupaten 
Enrekang. 

Metodologi penelitian ini adalah field research dengan jenis penelitian 
bersifat kualitatif yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Alla kecamatan Alla 
kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan ialah dengan pendekatan studi 
psikologis dan paedagogis. Adapun sumber data penelitian ini ialah guru bimbingan 
dan konseling, wali kelas VIII-7, wakasek urusan peserta didik, kepala sekolah, dan 
empat orang peserta didik, serta orang tua peserta didik. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 
tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 
mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 
yaitu: 1) Jenis kesulitan belajar dalam hal ini permasalahan belajar peserta didik 
kelas VIII-7 yaitu ketidakmampuan belajar dan lambat belajar.2) Proses pelaksanaan 
bimbingan dan konseling seperti melakukan observasi, memeriksa siswa, dan 
mewawancarai orang tua peserta didik. 3) Peserta didik yang mengalami kesulitan 
belajar yaitu ketidakmampuan belajar dalam mengerjakan soal latihan dan lambat 
belajar karena tidak hafal perkalian.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Terkait jenis kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik di kelas VIII-7, diperlukan upaya penanganan khusus dari wali 
kelas, guru mata pelajaran, serta guru bimbingan dan konseling. 2) Pelaksanaan 
bimbingan dan konseling disekolah perlu ditingkatkan oleh guru bimbingan dan 
konseling sebagai program konkrit berkaitan dengan prosedur pelaksanaannya dalam 
mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik. 3) Dukungan dari berbagai 
pihak terkait dengan hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat 
dibutuhkan guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP 
Negeri 1 Alla.  
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Name   : IRMA  
NIM   : 80200214006 
Concentration : Islamic Religious Education 
Titleof Thesis  : The Implementation Of Guidance And Counseling In Diagnosing 
    Students’ Learning Difficulties Of Class VIII-7 At SMP Negeri 1 
    Alla, Alla Sub-District Enrekang Regency. 
 
 The purposes of this study were to: 1) To study the types of students’ 
learning difficulties and effort to overcome students’ learning difficulties in class 
VIII-7 at SMP Negeri 1 Alla, 2) To study the process of implementing guidance and 
counseling in diagnosing students’ learning difficulties of class VIII-7 at SMP 
Negeri 1 Alla, and 3) to study the results of the implementing guidance and 
counseling process in diagnosing students’ learning difficulties of class VIII-7 at 
SMP Negeri 1 Alla, Alla Sub-District, Enrekang Regency. 

The methodology of this research was field research with qualitative research 
carried out at SMP Negeri 1 Alla, Alla Sub-district, Enrekang regency. The approach 
used by the researcher was the psychological and pedagogical study approach. The 
data sources of this research were guidance and counseling teachers, homeroom 
teacher of class VIII-7, vice headmaster of student affairs, headmaster, four students 
and the students’ parents. Furthermore, the data collection methods used by the 
researcher were observation, interview, and documentation. Then, data processing 
and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data 
reduction, data display, and drawing conclusions. 

The study results of the implementation of guidance and counseling process 
in diagnosing students’ learning difficulties in class VIII-7 at SMP Negeri 1 Alla, 
namely: 1) Types of learning difficulties, in this case the learning problems of 
students in class VIII-7, were learning disabilities and slow-learning. 2) The process 
of implementing guidance and counseling was like observing, examining the 
students, and interviewing the students' parents. 3) Students who have learning 
difficulties were learning disabilities in doing tasks and slow-learning because they 
did not memorize multiplication.  

The implications of this research were: 1) Related to the types of learning 
difficulties faced by the students in grades VIII-7, special efforts were needed from 
the homeroom teacher, teacher of the subject, and guidance and counseling teacher. 
2) The implementation of guidance and counseling in the school needs to be 
improved by the guidance and counseling teacher as a concrete program related to 
the implementation procedure in overcoming learning difficulties owned by the 
students. 3) Supports from various parties related to the results of the implementing 
guidance and counseling process were needed to overcome the students’ learning 
difficulties of class VIII-7 at SMP Negeri 1 Alla. 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

AAAA.... Latar Belakang MasalahLatar Belakang MasalahLatar Belakang MasalahLatar Belakang Masalah    

Disadari atau tidak, menurunnya kualitas pendidikan merupakan 

tanggung jawab kita bersama. Walaupun seorang guru sudah berbuat yang 

terbaik menurut prosedur yang ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, niscaya 

tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik. Pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah dalam proses pendidikan berkaitan erat dengan upaya untuk 

mencapai tujuan pendidikan bagi peserta didik. Pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam proses pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan manusia seutuhnya.1 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasaana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 

 Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan, sehingga maju mundurnya suatu bangsa banyak 

ditentukan oleh maju mundurnya sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh 

suatu bangsa. Tujuan pendidikan sejatinya berusaha membentuk pribadi 

berkualitas baik jasmani, rohani dan memiliki rasa tanggung jawab untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.3 Khusus di Negera Republik Indonesia, fungsi 

dan tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 

Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:   

                                                           

 1Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah  
(Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 1.  

 2Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2006), h. 6.  

 3Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah , 
h.1.  
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4  

Pembukaan UUD 1945, jelas menyatakan bahwa  pemerintah Negara 

Indonesia yang dibentuk antara lain dimaksudkan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka tentu unsur yang sangat penting dan strategis serta 

harus mendapatkan perhatian dan perlindungan adalah unsur pendidik (guru) 

pada semua jenjang pendidikan.5 Guru adalah salah satu pelaksana pendidikan, 

karena guru merupakan ujung tombak dalam membentuk karakter anak didik. 

Mulai dari aspek pemberian pengetahuan (kognitif), melakukan perubahan sikap 

(affektif) sampai kepada kemampuan berbuat (psikomotor).6 Guru merupakan 

faktor ekstrinsik yang harus mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan 

semangat belajar peserta didik, memberikan arahan kepada peserta didik ke arah 

yang lebih baik agar menjadi pribadi yang berakhlakul qarimah dan dapat 

mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik, serta membangkitkan rasa ingin 

tahu peserta didik.  

Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran, oleh karena itu, kualitas guru termasuk 

sikap dan perilaku harus mencerminkan akhlak yang baik sebab akan menjadi 

contoh dan panutan bagi para peserta didik. Guru sebagai salah satu komponen 

dalam bidang pendidikan harus betul-betul melibatkan segala kemampuannya, 

ikut serta aktif menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Artinya 

                                                           

4Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
Pendidikan, h. 8.  

5Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. III; Yogyakarta: 
Grha Guru Printika, 2011), h. 1.  

 6Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas (Cet. I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2013), h. 89.  
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guru bukan hanya sebagai pengajar akan tetapi juga sebagai pendidik dan 

sekaligus sebagai pembimbing yang mampu memberikan dorongan belajar serta 

membantu mengarahkan peserta didik kepada pencapaian tujuan pendidikan 

Peserta didik merupakan objek utama dalam pendidikan, artinya peserta 

didik sebagai objek didik membutuhkan bantuan dan bimbingan dari guru. Guru 

dan peserta didik keduanya merupakan faktor dominan dalam proses 

pembelajaran, karena guru adalah subjek pendidikan itu sendiri. Guru sebagai 

pendidik dan peserta didik sebagai peserta didik. Proses pembelajaran terjadi 

karena hubungan timbal balik antara peserta didik dengan guru, guru sebagai 

pemberi dengan tugas pokok ialah mengajar, mendidik dan membina dan peserta 

didik sebagai penerima tugas utamanya belajar. 

Pendidikan merupakan pembinaan peserta didik yang memiliki latar 

belakang sosial, budaya, dan psikologis yang beraneka ragam. Di dalam proses 

pencapaian tujuan pendidikan, banyak peserta didik yang menghadapi masalah 

dan sekaligus mengganggu tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Masalah 

tersebut seringkali menghambat kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

di dalam penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik bertanggung jawab 

membina peserta didiknya sehingga berhasil sebagaimana yang diharapkan, 

termasuk mereka yang mengalami kesulitan belajar. Kondisi seperti inilah yang 

menyebabkan perlunya ada pelayanan bimbingan dan konseling yang 

memfokuskan kegiatannya dalam membantu peserta didik agar dapat berhasil 

dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, terutama proses 

pembelajaran.  

Pelayanan bimbingan dan konseling disekolah yang dilakukan oleh 

seorang guru Bimbingan dan Konseling bertugas; untuk membantu peserta didik 

dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, 



4 

 

 

 

serta perencanaan dan pengembangan karier.7 Zakiah Daradjat mengungkapkan 

bahwa semua peserta didik harus mendapat bimbingan, tetapi tidak semua 

peserta didik khususnya yang bermasalah, mempergunakan haknya untuk 

memperoleh bimbingan khusus.8 Peserta didik tidak sama satu dengan yang lain, 

baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada peserta didik yang sanggup 

mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit peserta didik 

yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Oleh 

karena itu, peserta didik harus mendapatkan bimbingan terkait dengan masalah 

yang dimiliki.  

Tolbert dalam Fenti Hikmawati mengatakan, bimbingan adalah semua 

kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk 

membantu individu agar dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta 

melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.9 Jadi 

dapat dikatakan bahwa bimbingan merupakan layanan khusus yang berbeda 

dengan bidang pendidikan lainnya. Bimbingan merupakan salah satu bidang dan 

program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu 

mengoptimalkan perkembangan peserta didik. 

Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam 

bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena sifatnya yang 

lentur atau fleksibel dan komprehensif.10 Seperti yang dikemukakan  Ruth Strang 

dalam Hartono dan Boy Soedarmadji, “Guidance is breader, counseling is a most 

important tool of guidance”. Bimbingan lebih luas dari pada konseling dan 

                                                           

 7Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19.  

 
8Zakiah Daradjat dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. V; Sinar Grafika 

Offset, 2011), h. 270.  
9Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 1.  
10Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 2. 
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konseling merupakan alat penting dari pelayanan bimbingan, dengan kata lain 

konseling sebagai tekniknya bimbingan.11 Jadi dapat dikatakan bahwa konseling 

merupakan teknik inti atau teknik kunci dalam bimbingan karena dapat 

memberikan perubahan yang sangat mendasar yaitu mengubah sikap.  

Beberapa ahli juga menyatakan bahwa konseling merupakan inti atau 

jantung hati dari kegiatan bimbingan.12 Mortensen dan Schmuller dalam Hartono 

dan Boy Soedarmadji menyatakan “Counseling is the heart of the guidance 

program”. Konseling adalah jantungnya program bimbingan.13 Ada yang 

berpendapat bahwa konseling merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. 

Jadi dapat dikatakan istilah bimbingan sudah termasuk di dalamnya kegiatan 

konseling. Adanya bimbingan dan konseling diharapkan agar peserta didik 

mampu mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam bidang 

pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan lain 

sebagainya.  

 Shertzer dan Stone dalam Andi Mappiare AT mengemukakan beberapa 

statemen tujuan konseling yang sering dipakai oleh beberapa pakar yaitu: 

1. Kesehatan mental positif (positive mental health).  

Jika mental sehat dicapai maka individu memiliki integrasi, penyesuaian, 

dan identifikasi positif terhadap orang lain.  

2. Keefektifan pribadi (personal efectiveness).  

Suatu pengalaman perkembangan dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan memelihara pertumbuhan pribadi.  

3. Pembuatan keputusan (decision making).  
                                                           

11Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2013), h. 26.  

12Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 
h. 61.  

 13Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, h. 26.  
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Konseli harus tahu mengapa dan bagaimana ia membuat keputusan. Ia 

belajar memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul berkenaan 

dengan keputusannya.  

4. Perubahan tingkah laku (behavioral change).  

Perubahan sebagai tujuan konseling mungkin terbatas khusus seperti 

perubahan respons terhadap frustasi, ataupun perubahan sikap terhadap 

orang lain atau terhadap diri sendiri. 14 

 Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah/ 

madrasah, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan 

hukum (perundang-undangan) atau ketentuan dari atas, namun yang lebih 

penting adalah menyangkut memfasilitasi peserta didik (konseli), agar mampu 

mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya.15 

Orang yang memberikan konseling kepada peserta didik disebut konselor. 

Konselor adalah seseorang yang berkewajiban membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan, baik yang berkenaan dengan proses belajar yang 

dialaminya maupun kesulitan-kesulitan pribadi yang berpengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut.16 

Jadi masalah yang berhubungan dengan peserta didik semuanya membutuhkan 

pembimbing atau disebut juga dengan istilah guru pembimbing/ konselor 

sekolah.  

John W. Santrock mengemukakan bahwa konselor sekolah bertugas 

membantu mengidentifikasi kemampuan dan minat peserta didik dan 

mengarahkan mereka dalam membuat rincian rencana akademis. Selain itu, 

                                                           
14Andi Mappiare AT, Pengantar Konseling dan Psikoterapi (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), h. 48.  
15Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 15.  

 16Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. II; 
Bandung: Alfabeta, 2009), h. 233.  
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konselor dapat membantu peserta didik mengatasi masalah penyesuaian, dapat 

bekerja sama dengan peserta didik secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau 

bahkan dalam ruang kelas. Konselor akan berkonsultasi dengan orang tua, guru, 

dan petugas sekolah ketika mencoba membantu peserta didik yang bermasalah.17 

Guru bimbingan dan konseling selaku konselor di sekolah akan melakukan 

konsultasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui konseli atau peserta didik 

yang memiliki permasalahan.  

Berkenaan dengan permasalahan yang dialami peserta didik di sekolah, 

berikut jenis-jenis masalah tersebut menurut Ramayulis dan Mulyadi: 

1. Masalah pengajaran/ belajar yang berhubungan dengan kesulitan individu. 

2. Masalah pendidikan yaitu masalah peserta didik yang berhubungan 

dengan pendidikan secara umumnya. 

3. Masalah pekerjaan yaitu masalah yang berhubungan dengan pemilihan 

pekerjaan. 

4. Masalah penggunaan waktu senggang yang dihadapi dalam menghadapi 

waktu-waktu luang. 

5. Masalah-masalah sosial yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kesulitan individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya. 

6. Masalah-masalah pribadi yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 

situasi tertentu yang bersumber dari dalam diri individu. 18 

 Lebih jauh lagi diungkapkan Taylor & Barusch dalam Martini Jamaris, 

individu yang mengalami kesulitan belajar mungkin saja mengisolasi dirinya 

karena berbagai tekanan emosi seperti: 

                                                           

 
17John W. Santrock, Child Development diterjemahkan: Mila Rachmawati dan Anna 

Kuswanti, Perkembangan Anak (Edisi ke-11 Jilid 1;  Jakarta: Erlangga, 2007), h. 30.  

 18 Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah,  
h. 35.  
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1. Rasa malu karena kemampuan membaca yang jelek atau karena sulit 

memusatkan perhatian dan sulit mengingat informasi. 

2. Takut akan kegagalan, yang ditampilkan dalam bentuk perilaku suka 

mengeritik, menyebalkan dan penolakan. 

3. Takut untuk mendapat perlakuan yang berbeda dan ketidakpastian. 

4. Takut akan dikatakan orang lain bahwa mereka bodoh dan tidak mampu 

atau reterdasi mental. 

5. Takut disuruh menulis karena tulisan yang jelek. 

6. Menghindarkan diri dari diskusi karena tidak mengerti. 

7. Depresi dan merasa kesepian. 

8. Merasa tidak ada yang dapat membantu mengatasi kesulitannya. 19  

Praktek pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah telah menjadi 

kewajiban guru bimbingan dan konseling sebagai konselor. Setiap peserta didik 

atau konseli yang bermasalah, baik secara pribadi maupun kelompok selalu 

dikaitkan dengan peran guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan 

konseling sudah sangat identik dengan fungsi sentralistik dalam membantu setiap 

persoalan pribadi peserta didik, baik disekolah maupun dirumah. Proses 

bimbingan dan konseling disini merupakan salah satu upaya untuk membantu 

mengatasi masalah dan kesulitan dalam proses pembelajaran.  

Bimbingan dalam rangka memahami pribadi peserta didik dimaksudkan 

adalah untuk membantu peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada dirinya, memahami dan menerima dirinya.20 Jadi guru pembimbing atau 

konselor sekolah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling 

di sekolah secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan 
                                                           

 
19Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Persfektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah  (Cet. II;  Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 12.  

 20Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
4  
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peserta didik baik dari aspek jasmani maupun rohani, agar peserta didik mampu 

hidup mandiri dan memenuhi berbagai tugas-tugas perkembangannya sebagai 

makhluk Allah di samping makhluk individu dan makhluk sosial, susila, 

beragama, dan berbudaya.  

Proses Konseling menurut Dewa Ketut Sukardi dalam Enjang AS terdiri 

dari beberapa tahapan dalam prosesnya yaitu perencanaan atau penyusunan 

program konseling, pelaksanaan konseling dimana terjadinya pertemuan antara 

konseli  dengan konselor sekaligus penyampaian informasi masalah oleh konseli 

kepada konselor, dan evaluasi pelaksanaan konseling dalam bentuk konsultasi 

kembali.21 Jadi sebelum dilakukan pelaksanaan bimbingan dan konseling, terlebih 

dahulu perlu proses perencanaan untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan 

sebelum proses pelaksanaan dilakukan. Setelah proses pelaksanaan dilakukan 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling 

untuk mengetahui sejauh mana hasil dari proses tersebut.   

Berkenaan dengan kepribadian seorang konselor sekolah/ madrasah, 

Koestoer H. Partowoisastro dalam Ramayulis dan Mulyadi menjelaskan:  

1. Dapat memahami orang lain secara objektif dan simpatik. 

2. Mampu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan orang lain secara 

lancar dan baik. 

3. Mempunyai kemampuan persfektif, yaitu kemampuan melihat dan 

mengerti keseluruhan situasi serta bagian-bagian yang terpisah. 

4. Memahami batas-batas kemampuannya sendiri. 

5. Mempunyai perhatian dan minat terhadap masalah pada anak dan 

keinginan untuk membantu. 22 
                                                           

 
21Enjang AS, Komunikasi Konseling (Dari Wawancara, Seni Mendengar, sampai Soal 

Kepribadian) (Cet. I; Bandung: Nuansa,2009), h. 48.  

 22Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
292.  
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 Guru pembimbing atau konselor sekolah harus mempunyai kepribadian 

yang baik untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan berbagai tugas dak 

aktivitas yang terkait dalam kegiatan bimbingan dan konseling disekolah. 

Adapun tujuan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta 

didik (konseli) dapat: 

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta 

kehidupannya di masa yang akan datang.  

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

seoptimal mungkin.  

3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. 

4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.23  

 Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, 

baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karier, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi bimbingan dan 

konseling merupakan suatu program yang disediakan sekolah untuk membantu 

mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan adalah tempat untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi 

kehidupannya baik dirumah, disekolah maupun dimasyarakat dengan berbagai 

hambatan dan kesulitan yang mungkin  dihadapi.  

 Proses pembelajaran bukan hanya kegiatan transfer pengetahuan dari guru 

kepada para peserta didik melalui berbagai aktifitas belajar mengajar.24 Namun 

                                                           

 23Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 18.  
24Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 252.  
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demikian, dalam proses pembelajaran guru bertanggung jawab mendampingi para 

peserta didik agar dapat menguasai materi pelajaran dengan baik dan tuntas serta 

mendampingi proses perkembangan peserta didik, termasuk menyelesaikan 

program belajar dan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam 

menyelesaikan program pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran dapat 

terlihat dari prestasi belajar yang dicapai. Jika prestasi belajar tinggi, proses 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil.  

 Islam memandang umat manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dalam 

keadaan kosong tak berilmu pengetahuan. Akan tetapi Allah swt memberi 

potensi yang bersifat jasmaniah dan rohaniah untuk belajar dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Intinya tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam 

merupakan tujuan yang ideal dalam rangka mengembangkan kepribadian Muslim 

yang sempurna. Begitu besar sesuatu yang dijanjikan Allah swt bagi orang-orang 

yang beriman dan berilmu, sebagaiman dijelaskan kedudukan orang berilmu 

pengetahuan dalam QS al-Muja>dilah/ 58: 11. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑø9 $# (#θ ßs |¡ øù$$ sù Ëx|¡ ø�tƒ ª! $# 

öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ $# (#ρâ“ à±Σ $$sù Æìsùö� tƒ ª!$# tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ tÏ% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# 

;M≈y_ u‘yŠ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊇⊇∪  

Terjemahnya: 

 Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:"Berlapang-
 lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
 kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:"Berdirilah kamu", maka 
 berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
 antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
 dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.25 

                                                           

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), 
h. 544. 
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 Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan 

derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-

derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekadar beriman. Tidak disebutnya kata 

meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah 

yang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat 

dari faktor di luar ilmu itu.26   

 Sesuai ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman dan 

berilmu pengetahuan adalah orang yang mendapat kehormatan dan tempat di sisi 

Allah dengan derajat yang utama. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan 

tercermin dari sikap dan perilakunya. Bisa dikatakan pendidikan akan sangat 

menentukan bagaimana kepribadian dan perilaku individu dalam bertindak. 

Adapun peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar perlu perhatian 

khusus. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mengenali dan memahami peserta 

didik secara individual agar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat 

dibantu dengan segera secara optimal, efektif, dan efisien.  

Dalam QS al-Insyirah/ 94: 5-6 Allah swt berfirman:  

¨βÎ* sù yìtΒ Î�ô£ãè ø9 $# # ·�ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yìtΒ Î�ô£ãè ø9 $# # Z�ô£ç„ ∩∉∪ 

Terjemahnya:  

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan”.27 

 Ayat di atas bagaikan menyatakan jika engkau telah mengetahui dan 

menyadari betapa besar anugerah Allah itu, maka dengan demikian, menjadi jelas 

pula bagimu bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan  ada 

kemudahan yang besar, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang 

                                                           

 26M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba>h Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a>n vol 14 
(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 79.  

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, h. 598. 
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besar. Ayat 5 dan 6 ini menjelaskan bahwa betapapun beratnya kesulitan  yang 

dihadapi, pasti ada celah-celah kesulitan itu terdapat kemudahan-kemudahan. 

Ayat ini memesankan agar manusia berusaha menemukan segi-segi positif yang 

dapat dimanfaatkan dari setiap kesulitan, karena bersama setiap kesulitan 

terdapat kemudahan. Ayat-ayat ini seakan-akan berpesan agar setiap orang 

mencari peluang pada setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi.28 

 Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa betapa Allah swt sangat 

memuliakan orang-orang yang berilmu pengetahuan sehingga akan meninggikan 

derajatnya. Itulah sebabnya belajar merupakan hal yang sangat dianjurkan kepada 

setiap pribadi Muslim. Allah sudah berjanji dalam al-Qur’a>n bahwa selalu ada 

kemudahan dibalik kesulitan. Ayat di atas dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

memotivasi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar agar tetap 

semangat dalam belajar dan bersungguh-sungguh demi berlangsungnya proses 

pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. Jadi bukan hanya usaha para 

guru Bimbingan dan Konseling yang dibutuhkan, akan tetapi juga usaha dari 

peserta didik untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik . 

Secara umum, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga 

memerlukan usaha lebih giat lagi untuk mengatasinya. Orang yang mengalami 

hambatan dalam proses mencapai hasil belajar akan mendapatkan hasil di bawah 

semestinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Allan D. Ross dalam Mulyadi yaitu 

“A learning difficulty represents a discrepancy between a child’s estimated 

academic potential and his actual level of academic performance”.29 Maksudnya, 

                                                           

 28M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba>h Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a>n  Juz 
‘Amma vol 15(Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 361.   

 
29Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 

Khusus (Cet. II; Yogyakarta: Nuha Lentera, 2010),  h. 6.  
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kesulitan belajar merupakan ketidaksesuaian antara potensi akademik anak 

dengan tingkat pelaksanaan akademik yang sebenarnya.  

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan disfungsi neurologis yang dapat 

menyebabkan kesulitan belajar antara lain: (1) faktor genetik, (2) luka pada otak 

karena trauma fisik atau karena kekurangan oksigen, (3) biokimia yang hilang, 

misalnya biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat, (4) 

biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan, (5) 

pencemaran lingkungan misalnya pencemaran timah hitam, (6) deprivasi 

lingkungan, yakni pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan 

anak, (7) gizi yang tidak memadai atau kekurangan gizi.30 

 Kekurangan gizi akan mempengaruhi kondisi jasmani atau tonus 

(tegangan otot) pada peserta didik yang berkaitan dengan tingkat kebugaran 

organ-organ dan sendi-sendinya. Untuk mempertahankan kondisi jasmani yang 

bugar, peserta didik sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang bergizi. Berkenaan dengan makanan yang dikonsumsi, dalam perspektif 

Islam makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik (hala>lan t}oyyiban). Allah 

swt.berfirman dalam QS al-Mu’minu>n/23: 51. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã≅ß™”�9 $# (#θè=ä. z ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# (#θè=uΗùå$#uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ÎoΤ Î) $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×ΛÎ=tæ ∩∈⊇∪   

Terjemahnya:  

 “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah 
 amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu 
 kerjakan. (QS al-Mu’minu>n/23: 51).”31 

 Ayat di atas merupakan ajakan kepada para rasul untuk tidak 

mengabaikan kemanusiannya, tetapi memeliharanya sesuai dengan fitrah Ilahi 

dalam dirinya. Karena itu, dia harus makan yang baik-baik, yang halal dan 

                                                           
30Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Cet. II; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), h. 13.  
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, h. 346.  
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bergizi. Perintah kepada para rasul di atas, lebih merupakan perintah kepada 

umat mereka, karena tentu saja  para rasul tersebut memahami, menghayati dan 

melaksanakan tuntunan di atas.32 

 Sejalan dengan hal itu, ternyata pribadi seorang muslim yang kuat 

jasmaninya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt, hal tersebut diperkuat 

dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi: 

رٌ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ  الْمُؤْمِنُ الْقَوِي، خَيـْ
)رواه مسلم...(الضعِيفِ  وَأَحَب إِلىَ االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ   

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah saw. bersabda: Seorang mu’min 
yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt. dari pada 
seorang mu’min yang lemah… (HR.Muslim)33 

 Terkait hadis tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa hal-hal yang 

mendukung pribadi seorang yang kuat jasmaninya sangat dianjurkan dalam 

agama Islam sehingga dalam proses belajar dapat diperoleh apa yang ingin 

dicapai. Pada ayat sebelumnya pun sudah sangat jelas dikatakan bahwa, makanan 

baiklah yang harus dikonsumsi dan diberikan kepada anak-anak agar kesehatan 

jasmani dan rohaninya tetap terjaga. Makanan baik yang dimaksud ialah selain 

mengandung nutrisi yang cukup, paling penting ialah makanan yang dikonsumsi 

harus halal. Jadi makanan yang dikonsumsi itu harus baik dan halal (hala>lan 

t}oyyiban). Kesimpulannya nutrisi harus cukup karena kekurangan gizi akan 

mengakibatkan kurangnya tonus jasmani, yang pengaruhnya berupa cepat letih 

dan lesu, lekas mengantuk, dan mudah lelah. 

                                                           

 32M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba>h Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a>n  vol 9 
(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 199. 

33Muslim,S{ahih Muslim (Juz. IV, Beirut: Daru Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, al-Maktabah 
asy-Sya>milah) no. 2664, h. 2052. 
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Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang 

menyebabkan seorang peserta didik tidak dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik, seperti pada umumnya peserta didik lain yang disebabkan oleh 

faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai 

tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.34 Tujuan belajar yang 

diharapkan dari berbagai pihak tersebut dikatakan tercapai jika proses 

pembelajaran yang berlangsung sejalan dengan hasil belajar peserta didik. Namun 

pencapaian hasil belajar tidak akan bisa tercapai jika peserta didik mengalami 

kesulitan dalam belajar. Dampak dari kesulitan belajar pada peserta didik akan 

mempengaruhi hasil belajar atau prestasi akademik peserta didik disekolah.  

Menurut salah satu guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla 

yakni Muhammad Samrin, mengungkapkan bahwa peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar memiliki ciri-ciri yaitu munculnya kelainan perilaku 

(misbehavior) seperti terlalu diam di kelas karena tidak mengerti materi 

pelajaran, tidak antusias dalam belajar atau pesimis, suka mengusik atau 

membuat kegaduhan dalam kelas yang mengganggu teman sekelas, sering tidak 

masuk kelas, membolos pada waktu pelajaran.35 Kesulitan belajar secara 

operasional dapat dilihat dari kenyataan empirik adanya peserta didik yang 

tinggal kelas, atau peserta didik yang memperoleh nilai kurang baik dalam 

beberapa mata pelajaran yang diikutinya.36 Kesulitan belajar akan tampak jelas 

dari menurunnya prestasi belajar peserta didik.  

Faktor dari kesulitan belajar peserta didik akan menunjang suatu sikap 

dan prilaku yang berbeda dari anak normal lainnya. Hal semacam ini akan 

                                                           

34Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 
dalam Proses Pembelajaran, h. 254.  

 
35Muhammad Samrin, Hasil wawancara sementara. Pada tanggal 20 April 2016.  

 36Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Persfektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 
Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, h. 3.  
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mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang menurun atau prestasinya 

menurun. Adanya pemandangan dari peserta didik SMP Negeri 1 Alla yang 

memiliki kendaraan bermotor namun tidak memarkir kendaraannya di dalam 

lokasi sekolah, seakan memberikan gambaran bahwa peserta didik tersebut akan 

membolos sekolah. Kenyataannya peserta didik sudah merencanakan hal 

tersebut, mereka yang membolos biasanya pada jam-jam terakhir mata pelajaran, 

membolos karena tidak menyukai mata pelajaran atau guru yang mengajar mata 

pelajaran tersebut. Beranjak dari berbagai masalah inilah peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada peserta didik kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.  

BBBB.... Fokus Penelitian dan Deskripsi FokusFokus Penelitian dan Deskripsi FokusFokus Penelitian dan Deskripsi FokusFokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1111.... Fokus PenelitianFokus PenelitianFokus PenelitianFokus Penelitian    

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Demi memperjelas penelitian  yang 

terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dikemukakan fokus penelitian. 

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi pokok 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Pelaksanaan bimbingan dan 
konseling dalam mendiagnosis 
kesulitan belajar peserta didik 

a. Perencanaan bimbingan dan konseling 
b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling 
c. Evaluasi hasil bimbingan dan konseling 

2. Jenis kesulitan belajar peserta 
didik kelas VIII-7 di SMP 
Negeri 1 Alla 

a. Ketidakmampuan belajar 
b. Lambat belajar 

3. Faktor pendukung dan 
penghambat bimbingan dan 
konseling dalam mendiagnosis 
kesulitan belajar peserta didik 

a. Faktor internal 
b. Faktor eksternal   
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masalah yang masih bersifat umum.37 Fokus penelitian ditentukan agar masalah 

dalam penelitian ini tidak meluas dan agar para pembaca tidak keliru 

memahaminya.  

2222.... Deskripsi FokusDeskripsi FokusDeskripsi FokusDeskripsi Fokus    

Berdasarkan matriks di atas maka deksripsi fokus penelitian ini adalah: 

a. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar 

peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla yaitu dengan melakukan 

perencanaan terlebih dahulu. Setelah perencanaan, maka pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

dilakukan. Kemudian mengevaluasi hasil bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik.  

b. Kesulitan belajar ialah kondisi yang dialami peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan untuk mencapai hasil 

belajar. Pada aspek kesulitan belajar ini, peneliti memfokuskan pada jenis 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam belajarnya. Jenis kesulitan 

belajar tersebut ialah ketidakmampuan belajar dan lambat belajar.  

c. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas  VIII-7 di 

SMP Negeri 1 Alla yaitu adanya faktor internal atau dari dalam yakni dari 

diri peserta didik itu sendiri yang kurang terbuka kepada guru bimbingan dan 

konseling selama proses bimbingan dan konseling berlangsung. Sedangkan 

faktor eksternal atau dari luar  seperti kurangnya rasa kerja sama dari pihak 

guru sebagai guru bidang studi atau wali kelas dan kurangnya perhatian orang 

tua terhadap anak didik.   

 

                                                           

 
37Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VII; Bandng: Alfabeta, 2012), h. 32.  
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CCCC.... Rumusan MasalahRumusan MasalahRumusan MasalahRumusan Masalah    

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok 

permasalahan “Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla 

Kab. Enrekang?”. Untuk memudahkan penelitian dan sistematikanya, peneliti 

kemudian  merumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 

Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan 

dan Konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik di SMP 

Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang? 

3. Bagaimana hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 

Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang? 

DDDD.... Kajian Kajian Kajian Kajian Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka     

 Kajian Pustaka yang dimaksudkan di sini ialah beberapa literatur dan 

hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan tesis ini. Selain itu, 

kajian pustaka dalam hal ini, ingin menunjukkan letak perbedaan kajian-kajian 

sebelumnya dengan tesis ini, sehingga dipandang layak menjadi sebuah kajian 

ilmiah. Berikut beberapa hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

yaitu: 

 Besse Arubaya dengan judul penelitiannya “Pengaruh Bimbingan dan 

Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik di SMP Negeri 1 Lappariaja Kec. Lappariaja Kab. Bone”, menunjukkan 
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hasil bahwa bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik antara lain 

kesulitan dalam mencerna pelajaran disebabkan karena metode guru tidak tepat 

dan kemauan belajar yang kurang, kesulitan dalam memahami pelajaran 

disebabkan kebiasaan belajar yang tidak teratur dan malas dalam mengikuti 

pelajaran, dan kesulitan dalam mengamalkan pelajaran disebabkan fasilitas 

belajar yang tidak memadai dan kurangnya motivasi dalam mengikuti pelajaran 

pendidikan Agama Islam. Selain itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling 

berpengaruh nyata dalam menyelesaikan kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik dengan melihat prestasi belajar yang menunjukkan hasil yang signifikan.38 

Mengenai hasil penelitian Besse Arubaya, dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

dan konseling mempunyai pengaruh dalam mengatasi kesulitan belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik di SMP Negeri 1 Lappariaja Kec. 

Lappariaja Kab. Bone.  

 Selanjutnya Mansyur dengan judul penelitiannya “Diagnosis Kesulitan 

Belajar Peserta didik dan Upaya Mengatasinya pada Mata Pelajaran Al-Qur’a>n 

Hadis di MTs Darus Shafaa Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”, 

menunjukkan hasil bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ialah 

dengan memberikan arahan dan pemahaman kepada peserta didik agar tidak 

memilih-milih mata pelajaran yang ia senangi dan tidak ia senangi, karena hal 

tersebut akan berpengaruh pada prestasi belajarnya, melakukan komunikasi yang 

baik antara guru dan orang tua peserta didik dalam mencari solusi terbaik untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik, pemberian latihan agar terbiasa 

menyelesaikan tugas, mengadakan remedial, serta melibatkan peserta didik agar 

aktif dalam memberikan kontribusi positif sehingga memicu motivasi belajar 

                                                           

 
38Besse Arubaya, Tesis: Pengaruh Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMP Negeri 1 Lappariaja Kec. Lappariaja Kab. 
Bone (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008). 
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peserta didik.39 Proses diagnosis menunjukkan hasil dengan adanya upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar. 

 Adapun Nur Isra Ahmad dengan judul penelitiannya “Kompetensi Sosial 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar”, menunjukkan hasil bahwa 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik berupa lambat belajar dan 

ketidakmampuan belajar. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam proses 

penerapan kompetensi sosial guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik ialah kualifikasi akademik/ tersertifikasi dan peranan humas. Sedangkan 

faktor penghambatnya ialah kurangnya komunikasi antara guru PAI dengan 

teman sesama profesi, kurang intensnya komunikasi guru PAI dengan orang tua 

peserta didik serta masyarakat sekitar. Mengenai hasil proses penerapan 

kompetensi sosial guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

berjalan kurang optimal sehingga hal tersebut berdampak pada kesulitan belajar 

peserta didik. Jadi, jika guru dapat meningkatkan kompetensi sosialnya, maka 

kesulitan belajar dapat diminimalisir.40 Terkait penelitian Nur Isra Ahmad, 

terdapat kesulitan belajar yang dialami peserta didik yaitu lambat belajar dan 

ketidakmampuan belajar. Kemudian diharapkan kepada guru PAI agar lebih 

meningkatkan kompetensi sosialnya. 

 Sedangkan Saharuddin dengan judul penelitiannya, “Kompetensi 

Pedagogik dan Kepemimpinan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik di MTs Ma’arif Bolaromang Kec. Tombolo Pao 

                                                           

39Mansyur, Tesis: Diagnosis Kesulitan Belajar Peserta didik dan Upaya Mengatasinya 
pada Mata Pelajaran Al-Qur’a>n Hadis di MTs Darus Shafaa Manipi Kecamatan Sinjai Barat 
Kabupaten Sinjai (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012).  

 
40Nur Isra Ahmad, Tesis: Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar 
(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014). 



22 

 

 

 

Kab.Gowa”, menunjukkan hasil bahwa kompetensi pedagogik dan kepemimpinan 

guru PAI di MTs Ma’arif Bolaromang dapat mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik, melalui kemampuan memahami karakteristik peserta didik, kemampuan 

membuat perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan 

mengevaluasi pembelajaran, kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. 

Kemudian dari kepemimpinan pendidikan Islam, guru selalu memotivasi peserta 

didik untuk terus belajar dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. 

Kepemimpinan guru PAI di MTs Ma’arif Bolaromang memanfaatkan dirinya 

sebagai pemimpin di dalam kelas untuk mengelola pembelajaran yang efektif dan 

efisisen. Sehingga kompetensi pedagogik dan kepemimpinan guru PAI yang 

dimiliki guru di MTs Ma’arif Bolaromang sebagai usaha untuk mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik.41 Saharuddin berpendapat dalam hasil 

penelitiannya bahwa kompetensi pedagogik dan kepemimpinan guru PAI 

merupakan usaha untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik.   

 Sahriah Yunus dengan judul penelitiannya “Kesulitan Belajar Peserta 

Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA PGRI 2 

Tamalate Makassar” dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMA PGRI 2 

Tamalate, adalah: 1) kesulitan membaca dan menulis al-Qur’a>n (tidak lancar 

membaca al-Qur’a>n),2) kesulitan menghafal dan mengingat kembali materi 

pelajaran. Ragam faktor yang mempengaruhi proses belajar berasal dari faktor 

internal seperti: karakteristik peserta didik, sikap, motivasi, konsentrasi, 

mengelola bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri dan kebiasaan 

dalam belajar dan faktor eksternal seperti: faktor guru, fasilitas sekolah, waktu 

                                                           

 
41Saharuddin, Tesis: Kompetensi Pedagogik dan Kepemimpinan Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di MTs Ma’arif Bolaromang Kec. 
Tombolo Pao Kab. Gowa (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014). 
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belajar, kondisi kelas yang tidak nyaman, faktor lingkungan masyarakat, dan 

keluarga. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar berasal dari 

upaya internal (dari peserta didik) dan eksternal (berasal dari pihak sekolah dan 

guru), dimana upaya yang dilakukan masih harus ditingkatkan.42  

Hasil penelitian dari Sahriah Yunus menunjukkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses belajar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada mata pelajaran PAI 

adalah: 1) kesulitan membaca dan menulis al-Qur’a>n (tidak lancar membaca al-

Qur’a>n), 2) kesulitan menghafal dan mengingat kembali materi pelajaran.  

 Hasil dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas 

menunjukkan bahwa jelas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai kesulitan belajar 

yang dimiliki peserta didik disekolah. Perbedaannya hasil penelitian di atas 

menjelaskan pengaruh bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan 

belajar, selain itu yang menjadi subjek dalam kajian pustaka  di atas ialah guru 

Pendidikan Agama Islam yang membahas mengenai kompetensi sosial, 

kompetensi pedagogik dan kepemimpinan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik disekolah. 

 Mengenai tesis ini, peneliti lebih menekankan pada “Pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Hal 

tersebut yang menjadi alasan peneliti mengangkat judul ini untuk selanjutnya 

dilakukan penelitian. Penelitian ini sangat penting mengingat bahwa guru 

bimbingan dan konseling harus mampu memberikan bantuan kepada peserta 

                                                           

 
42Sahriah Yunus, Tesis: “Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA PGRI 2 Tamalate Makassar (Makassar: Pascasarjana 
UIN Alauddin Makassar).  
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didik yang memiliki kesulitan dalam belajar hingga dapat mengatasi sendiri 

masalah yang dihadapinya. Jadi diharapkan dengan adanya pelaksanaan 

bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dalam mendiagnosis kesulitan 

belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla kecamatan Alla 

kabupaten Enrekang, maka hasil belajar yang menjadi tujuan dalam proses 

pembelajaran dapat dicapai oleh semua peserta didik tanpa terkecuali.  

EEEE.... Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1111.... Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian     

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan guru 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu :    

a. Mengkaji jenis kesulitan belajar peserta didik dan upaya mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.  

b. Mengkaji proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 

Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. 

c. Mengkaji hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 

Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. 

2222.... Kegunaan PenelitianKegunaan PenelitianKegunaan PenelitianKegunaan Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak, antaranya: 
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a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan guru-

guru untuk lebih mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

peserta didik dan dapat mengatasi kesulitan belajar tersebut.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akademis dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan 

diskusi lebih lanjut agar kesulitan belajar peserta didik disekolah dapat 

di minimalisasi.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para 

guru bimbingan dan konseling dalam menghadapi peserta didik yang 

memiliki kesulitan belajar.  

2) Menjadi bahan kajian dalam memberikan bimbingan dan konseling 

untuk mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki oleh peserta didik di 

sekolah.  
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BAB IIBAB IIBAB IIBAB II    

KAJIAN TEOREKAJIAN TEOREKAJIAN TEOREKAJIAN TEORETISTISTISTIS    

AAAA.... Pelaksanaan Bimbingan dan KonselingPelaksanaan Bimbingan dan KonselingPelaksanaan Bimbingan dan KonselingPelaksanaan Bimbingan dan Konseling    

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling     

 Secara etimologi, istilah bimbingan digunakan sebagai terjemahan dari 

istilah bahasa Inggris “Guidance”,  yang dikaitkan dengan kata asal “guide” yang 

diartikan menunjukkan jalan (showing a way), memimpin (leading), menuntun 

(conducting), memberi petunjuk (giving instruction), mengatur (regulation), 

mengarahkan (governing), dan memberikan nasihat (giving advice).1 Pengertian 

bimbingan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah petunjuk (penjelasan) cara 

mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan.2 

 Pada prinsipnya bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau 

bantuan. Bantuan atau pertolongan itu merupakan hal yang pokok dalam 

bimbingan.3 Bimbingan juga dapat diartikan sebagai usaha menolong orang lain 

atau peserta didik untuk mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, 

orang lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu menganalisa masalah-masalah 

yang dihadapinya dengan menetapkan sendiri keputusan terbaik dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya.4  

 Bimbingan merupakan layanan khusus yang berbeda dengan bidang 

pendidikan lainnya. Bimbingan ialah salah satu bidang dan program dari 

pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik.5 Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan itu 

                                                           

 1Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
106.  

2Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 152. 

 3Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier) (Cet. III; Yogyakarta: Andi 
Offset, 2010), h. 5.  

4Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 230.  

 5Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 1.  
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pertolongan yang sifatnya menuntun atau dapat pula dikemukakan bahwa 

bimbingan yaitu pemberian bantuan, arahan, motivasi, dan nasihat agar peserta 

didik mampu  mengoptimalkan perkembangan dirinya dan bisa mengatasi 

masalahnya sendiri. 

 Sedangkan secara terminologi, untuk menyamakan berbagai persepsi yang 

dikemukakan  di atas berkenaan dengan pengertian bimbingan, maka pengertian 

menurut istilah akan dijelaskan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:  

a. Jones dalam Bimo Walgito memberikan pengertian tentang bimbingan,  
 

 “Guidance is the assistance given to individuals in making intelligent 
 choices and adjusments in their lives. The ability is not innate it must be 
 developed. The fundamental purpose of guaidance is to solve his own 
 problems and to make his own adjustments”.  

 Menurutnya bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu untuk 

 membuat pilihan cerdas dan tepat dalam hidup mereka. Kemampuan itu 

 harus dikembangkan karena bukan merupakan hal bawaan. Tujuan yang 

 paling mendasar dari bimbingan itu ialah untuk memecahkan masalah 

 sendiri dan membuat penyesuaian sendiri. 6 

b. Muhammad Surya mengemukakan, bimbingan adalah pemberian bantuan 

yang terus-menerus secara sistematis dari pembimbing kepada yang 

dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan 

diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkatan 

perkembangan optimal dengan lingkungan.7 

c. Arthur J. Jones dalam Ramayulis dan Mulyadi memberi pengertian 

bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada 

orang lain dalam hal bantuan pilihan-pilihan penyesuaian diri dan 

                                                           

6Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 3.  

 7Moh. Surya, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset, 
1998), h. 107.  
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pemecahan problem-problem. Tujuan bimbingan ialah membantu orang 

tersebut untk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan 

bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.8 

d. James dalam Syaiful Sagala berpendapat bahwa bimbingan adalah 

pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam 

membuat pilihan, mengadakan penyesuaian, dan memecahkan masalah.9 

Kesimpulannya, pada dasarnya bimbingan merupakan pemberian pertolongan  

atau bantuan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam 

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar 

individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.  

 Adapun secara etimologi istilah konseling berasal dari bahasa latin yaitu 

“counselium” yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima 

atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo Saxon, istilah konseling berasal 

dari “sellan” yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.10 Istilah konseling 

merupakan bentuk serapan dari istilah counseling.11  

 Pengertian konseling dalam kamus besar bahasa Indonesia:   

1) Pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan 

metode psikologis (pengarahan). 

2) Pemberian bantuan oleh konselor terhadap konseli sedemikian rupa sehingga 

pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan 

berbagai masalah (penyuluhan).12 

                                                           

 8Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
108.  

 9Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 230. 

 10Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
110.  

11Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, h. 1.  

 12Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 
588.  
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Seperti halnya dengan pengertian bimbingan, di dalam pengertian konseling juga 

terdapat beberapa macam tinjauan atas pengertian tersebut menurut para ahli 

antara lain:  

a. Pengertian konseling dikemukakan Rogers dalam Hartono dan Boy 

Soedarmadji yaitu: 

“Counseling is a series of direct contact with the individual which aims to 

offer him assistance in changing his attitude and behavior”.  

Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu konseli 

dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya agar dapat mengubah 

sikap dan perilakunya.13 

b. Tolbert dalam Hartono dan Boy Soedarmadji mengemukakan konseling 

sebagai berikut:  
 
“Counseling is personal, face to face relationship between two people, in 
which the counselor, by means of the relationship and his special 
competencies, provides a learning situasion in which the counselee, a 
normal sort of person, is helped to know himself and his present and 
possible future situations.  

 "Konseling adalah bantuan pribadi secara tatap muka antara dua orang, 

 yaitu seorang yang disebut konselor yang berkompeten dalam bidang 

 konseling membantu seorang yang disebut konseli yang berlangsung 

 dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik 

 tentang dirinya, pemahaman tentang situasi sekarang dan akan datang.14 

c. Mortensen memberi pengertian konseling sebagai suatu proses antar 

pribadi, dimana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya.15 

                                                           
13Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, h. 26.  
14Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, h. 27.  

 15Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islami di Madrasah dan Sekolah, h. 
111.  
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 Kesimpulannya konseling merupakan bantuan pribadi secara tatap muka 

antara seorang konselor yang berkompeten dalam bidang konseling membantu 

seorang yang disebut konseli yang berlangsung dalam situasi tatap muka 

langsung, agar konseli dapat memperoleh pemahaman yang baik untuk 

menemukan atau mengatasi masalhnya. Konseling yang efektif dan efisien 

meletakkan pendekatan ilmunya ke dalam berbagai dimensi manusia, 

memperhatikan karakteristik dari setiap individu, meliputi keseluruhan 

personality, dan lingkungan yang mempengaruhinya. 

 Pengertian guru di dalam kamus besar bahasa Indonesia, guru berarti 

orang yang pekerjaannya adalah mengajar dan mendidik.16 Guru disebut pendidik 

karena jabatannya atau karena keahliannya, maka dinamakan pendidik 

profesional. Guru adalah pendidik di lembaga pendidikan formal atau di sekolah. 

Guru sering pula disebut dengan pendidik pembantu karena guru menerima 

limpahan sebagian tanggung jawab orang untuk menolong dan membimbing 

anaknya.17 Membahas tentang bimbingan dan konseling, perlu dijelaskan 

mengenai pengertian guru karena yang akan melaksanakan proses bimbingan dan 

konseling ialah seorang guru.  

 Guru Bimbingan dan Konseling ialah pembimbing di sekolah yang khusus 

dididik menjadi konselor atau tenaga khusus yang ditugaskan untuk 

melaksanakan pekerjaan itu dengan tidak menjabat pekerjaan yang lain.18 Adanya 

guru Bimbingan dan Konseling membuat peserta didik menjadi sangat terbantu 

akan masalah yang dimiliki. Peserta didik diharapkan lebih mampu berpikir 

positif  (positive thinking) akan sesuatu hal, dapat mengambil keputusan dari 

                                                           

16Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 
377.  

17Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan  (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 
h. 241.  

 18Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier), h. 41.  
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pemecahan masalah yang dihadapi, mampu menerima konsekuensi yang mungkin 

dihadapinya dalam menentukan keputusannya, dan perubahan tingkah laku yang 

ditunjukkan jauh lebih baik untuk orang lain ataupun dirinya pribadi.  

 Guru Bimbingan dan Konseling selaku konselor tumbuh melalui 

pengalaman dan pengembangan yang terus menerus dengan prinsip profesional. 

Ada enam prinsip untuk menegakkan dan menumbuhkembangkan layanan 

bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh Belkin dalam Syaiful Sagala:   

a. Konselor harus memulai kariernya sejak awal dengan program kerja yang 

jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melakukan konseling. 

b. Konselor selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu 

keharmonisan hubungan antar konselor dengan personal sekolah lainnya 

dan peserta didik. 

c.  Konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai 

konselor profesional dan menerjemahkan ke dalam kegiatan nyata.  

d. Konselor bertanggung jawab kepada peserta didik baik pada peserta didik 

yang gagal, yang menimbulkan gangguan, kemungkinan putus sekolah, 

mengalami permasalahan emosional, mengalami kesulitan belajar, 

maupun peserta didik yang memiliki bakat istimewa, yang memiliki 

potensi di atas rata-rata, menarik diri dari halayak ramai, maupun 

bersikap menarik perhatian guru dan personel sekolah.  

e. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk 

membantu peserta didik yang mengalami masalah dengan kadar yang 

cukup parah, peserta didik yang menderita gangguan emosional.  

f. Konselor harus bisa bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan, harapan dan kecemasannya.19 

                                                           

 19Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 235. 
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 Prinsip-prinsip tersebut di atas menggambarkan bahwa konselor yang 

profesional adalah yang peka dan responsif terhadap keadaan apapun bagi peserta 

didiknya serta mampu mengatasi berbagai problematikanya dalam belajar. 

Adapun yang menjadi syarat untuk menjadi seorang guru Bimbingan dan 

Konseling di sekolah agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-

baiknya menurut Bimo Walgito20, harus memenuhi kriteria berikut ini:  

a. Seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, 

baik dari segi teori maupun segi praktik. 

b. Secara psikologis, seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan 

yang bijaksana.  

c. Seorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya. 

d. Seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya 

dan juga terhadap individu yang dihadapinya.  

e. Seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga usaha 

bimbingan dan konseling dapat berkembang ke arah keadaan yang lebih 

sempurna untuk kemajuan sekolah.  

f. Seorang pembimbing harus supel, ramah tamah, dan sopan santun di 

dalam segala perbuatannya agar dapat bekerja sama dengan peserta didik.  

g. Seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat yang dapat 

menjalankan prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan 

sebaik-baiknya.  

 Secara umum guru Bimbingan dan Konseling sebagai konselor di sekolah 

mempunyai tugas yang dikemukakan Syaiful Sagala21 sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab mengenai keseluruhan pelaksanaan konseling 

disekolah.  
                                                           

 20Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier), h. 40.  

 
21Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 237.  
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b. Mengumpulkan dan menyusun data, mengolah data yang kemudian dapat 

dipergunakan oleh semua petugas bimbingan di sekolah.  

c. Memilih dan menggunakan berbagai instrumen tes psikologis untuk 

memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, 

kepribadian dan inteligensi setiap peserta didik. 

d. Melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. 

e. Membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun dan 

menggunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan yang 

dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses pembelajaran di kelas. 

f. Melayani orang tua/ wali peserta didik yang ingin mengadakan konsultasi 

tentang anak-anaknya.  

 Jadi guru pembimbinglah yang memberikan bentuk nyata bimbingan dan 

konseling di sekolah, bukan hanya bentuk abstrak yang ada di pikirannya. 

Kedudukan guru Bimbingan dan Konseling dalam penanganan efektif memegang 

peranan utama. Perannya sebagai perencana, pelaksana, pengelola, pengendali, 

penilai, dan pada akhirnya menjadi pelapor dari hasil pelaksanaan layanannya. 

Intinya ialah pertemuan langsung antara konselor dengan konseli (face to face 

relationship) yang bermasalah dapat membantu konseli dalam memecahkan 

masalahnya dan mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku.  

Syukriadi Sambas dan Ahmad Subandi dalam Enjang AS22, 

mengemukakan bahwa dalam persfektif Islam seorang Konselor yang kredibel 

adalah konselor yang memiliki tiga sifat berikut:  

1. Sifat nafsaniyah, yaitu memiliki kepribadian sempurna baik lahir dan 

batin yang mencerminkan sikap maupun prilaku keislaman. 

2. Sifat jasadiyyah, yaitu memiliki kondisi badan yang sehat dari berbagai 
                                                           

 
22Enjang AS, Komunikasi Konseling (Dari Wawancara, Seni Mendengar, sampai Soal 

Kepribadian), h. 44.  
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penyakit jasmaniyah yang membuat orang lain menjauhkan diri dari 

pergaulan dengan dirinya. 

3. Sifat ijtimaiyah, yaitu memiliki kesempurnaan prilaku dalam interaksi 

dengan orang lain sebagai anggota masyarakat.  

 Kesimpulannya, dapat dikatakan jika menjadi seorang konselor selain 

sehat jasmani maka rohani pun harus demikian karena kepribadian yang baik dari 

lahir maupun batin menjadi acuan dalam memberikan bantuan kepada seorang 

konseli yang memerlukan proses Bimbingan dan Konseling. Pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik oleh 

guru Bimbingan dan Konseling dilakukan dengan melihat gejala-gejala kesulitan 

belajar yang dimiliki peserta didik, kemudian memperkirakan jenis kesulitan dan 

penyebab dari kesulitan belajar peserta didik, dan menentukan solusi yang cepat 

dan tepat digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik tersebut.  

 Guru Bimbingan dan Konseling selaku pelaksana proses Bimbingan dan 

Konseling di sekolah harus mampu mendiagnosis tingkat kesulitan belajar 

peserta didik dimulai dengan mengeidentifikasi gejala-gejala yang ada, meneliti 

apa yang melatar belakangi, memadukan data yang ada dan membuat kesimpulan 

tentang kemungkinan masalah yang dihadapi peserta didik. 23  Selain itu, guru 

juga harus mampu memberi bantuan kepada peserta didik, memperkirakan berapa 

lama dan sejauh mana bantuan dapat diberikan. Dengan bantuan yang efektif dan 

efisien, maka akan memberikan hasil paling tinggi dengan waktu, biaya, dan 

peralatan yang paling hemat. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

antara lain:  

1) Kurang banyaknya waktu untuk tatap muka antara guru Bimbingan dan 

                                                           

 23Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 244.  



35 

 

Konseling (Konselor) dengan peserta didik (Konseli). 

2) Terbatasnya keberanian peserta didik untuk mengungkapkan seluruh 

permasalahannya.  

3) Sangat sukarnya peserta didik dalam menerima dan memahami diri 

sendiri. 

4) Kurangnya sikap kedewasaan peserta didik untuk dapat menerima dan 

memahami dirinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

5) Sukarnya guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) dalam aspek klinis 

karena konselor belum terlatih dalam masalah psikologis. 24 

Adanya hambatan yang dihadapi guru Bimbingan Konseling dalam 

menghadapi kesulitan belajar peserta didik yang paling mendasar ialah karena 

adanya berbagai karakter individu peserta didik yang dihadapi. Dari berbagai 

hambatan yang dihadapi guru Bimbingan dan Konseling , diharapkan juga solusi 

seperti apa yang bisa digunakan kepada peserta didik yang memiliki kesulitan 

dalam belajar. Pemberian bantuan yang diberikan oleh guru Bimbingan dan 

Konseling diharapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat 

terbantu agar proses pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu 

hasil belajar yang maksimalpun akan tercapai sesuai dengan harapan.  

BBBB.... Belajar dan Belajar dan Belajar dan Belajar dan Kesulitan Belajar Kesulitan Belajar Kesulitan Belajar Kesulitan Belajar     

 Belajar kelihatannya hanya kegiatan sederhana, tetapi masih banyak 

masalah yang muncul akibat penerapan belajar yang membutuhkan penyelesaiaan 

dengan segera. Belajar sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat kompleks. 

Kegiatan ini dipengaruhi oleh motivasi internal dan eksternal dari peserta didik, 

cara belajar, rintangan belajar, tujuan belajar, kesulitan belajar, dan lain 

sebagainya. Pada kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan 
                                                           

24Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Cet. I; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2001), h. 47.  



36 

 

sejumlah karakteristik peserta didik yang beragam. Ada peserta didik yang dapat 

menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami 

kesulitan, namun di sisi lain tidak sedikit pula peserta didik yang justru 

mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan yang dimiliki setiap peserta didik sudah 

pasti beragam.  

 Setiap peserta didik memiliki peluang belajar untuk mencapai kinerja 

akademik (academic performance) yang memuaskan. Akan tetapi realitas dalam 

kehidupan sehari-hari tampak dengan jelas bahwa setiap peserta didik memiliki 

perbedaan dalam banyak hal yang terkadang mencolok antara peserta didik satu 

dengan yang lainnya. Mulai dari perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kemampuan fisik, dan latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar 

dan sebagainya.  

 Fenomena kesulitan belajar seorang peserta didik biasanya tampak jelas 

dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar, dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis sehingga 

pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya rendah.  

 Untuk mengetahui banyak hal maka kita harus belajar. Sejalan dengan hal 

tersebut, Islam sangat menekankan masalah belajar dan yang berkenaan dengan 

potensi akal. Allah berfirman dalam QS az-Zumar/ 39: 9.  

3 ö≅è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡o„ t Ï%©!$# tβθ çΗs>ôètƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 3 $ yϑ̄ΡÎ) ã� ©.x‹tGtƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩∪  

Terjemahnya: 
 
 Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang berilmu (mengetahui) 
 dengan orang- orang yang tidak berilmu (tidak mengetahui)? 
 Sesungguhnya, hanya orang-orang yang berakallah yang mampu 
 menerima pelajaran. (QS az-Zumar/ 39: 9)25 

                                                           

 25Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, h. 460. 
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 Orang yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak 

sama dengan yang tidak memilikinya. Harus digaris bawahi bahwa ilmu 

pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang 

menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan 

amalnya dengan pengetahuannya itu.26 Membahas masalah belajar seperti yang 

ditekankan dalam Islam sesuai dengan ayat tersebut di atas, akan diuraikan 

mengenai belajar lebih mendalam. Akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan 

ialah kesulitan belajar maka terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian belajar 

dan kesulitan belajar, jenis kesulitan belajar, sampai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar. 

1. Pengertian Belajar dan Kesulitan Belajar  

 Membahas masalah kesulitan belajar, maka terlebih dahulu dikemukakan 

tentang pengertian belajar. Peserta didik merupakan kunci utama keberhasilan 

belajar selama proses pembelajaran yang dilakukan. Proses belajar merupakan 

aktifitas psikis berkenaan dengan bahan ajar. Secara psikologis belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.27  

 Belajar itu menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang relatif tetap 

dan perubahan itu dilakukan lewat kegiatan, atau usaha yang disengaja. Intinya 

belajar adalah proses perubahan. Perubahan itu tidak hanya perubahan lahir 

tetapi juga perubahan batin, tidak hanya perubahan tingkah laku yang nampak, 

tetapi dapat juga perubahan-perubahan yang tidak dapat diamati. Perubahan-

                                                           

 26M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an  vol. 12 
(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 197. 

 27Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Cet. V; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), h. 2.  
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perubahan itu bukan perubahan yang negatif, tetapi perubahan yang positif, yaitu 

perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan. 

 Sedangkan Sardiman memberi pengertian belajar sebagai berikut: 

Pengertian luas, belajar diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian arti sempit, belajar dimaksudkan 

sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.28 Kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok di dalam proses pendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung 

terhadap proses belajar yang dialami oleh peserta didik sebagai anak didik.  

 Aktifitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar. Ada kalanya lancar dan tidak lancar, kadang cepat menangkap apa 

yang dipelajari dan kadang terasa sulit. Masalah belajar adalah masalah yang 

selalu aktual dan dihadapi oleh setiap peserta didik. Masalah dalam belajar sering 

juga disebut kesulitan belajar, yang menjadi penghambat ketuntasan belajar 

peserta didik di sekolah dan perlu cara untuk mengatasinya. Kesulitan belajar 

merupakan kekurangan yang tidak nampak secara lahiriah. 

Istilah umum yang digunakan dalam mengartikan kesulitan belajar ialah 

learning disability. Seperti halnya menurut Mulyono Abdurrahman, kesulitan 

belajar adalah merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris learning disability. 

Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar 

dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar 

seharusnya ketidakmampuan belajar.29  Kata disability diterjemahkan “kesulitan” 

untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu belajar. 

                                                           

28Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar  (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001), h. 20.  

 29Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar  , h. 6. 
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 Blassic & Jones dalam Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani 

mengemukakan bahwa kesulitan belajar yang dialami peserta didik menunjukkan 

adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan 

prestasi akademik dicapai oleh peserta didik pada kenyataannya (prestasi 

aktual).30 Jadi peserta didik dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila 

Intelegensia yang dimilikinya tergolong rata-rata atau normal, namun 

menunjukkan kekurangan dalam proses dan hasil belajar seperti prestasi belajar 

yang diperolehnya rendah. Kesulitan belajar merupakan penghambat ketuntasan 

belajar pada peserta didik. 

Adapun menurut Martini Jamaris mengungkapkan bahwa kesulitan 

belajar adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif.31 Sedangkan 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.32 Hambatan dan gangguan tersebut dapat 

ditunjukkan pada pencapaian hasil belajar yang bersifat psikologis, sosiologis 

maupun fisiologis yang berdampak sulitnya melakukan pembelajaran yang efektif 

sehingga prestasi belajar yang dicapai rendah.  

Berikut perilaku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik antara lain:  

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

dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 

                                                           

30Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 
dalam Proses Pembelajaran, h. 254.  

 31Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Persfektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 
Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, h. 3.  

 32Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 235.  
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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, 

menantang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

e. Menunjukkan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam 

ataupun diluar kelas.  

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.33 

Berdasarkan penjelasan tentang kesulitan belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa kesulitan belajar  adalah pada intinya merupakan sebuah permasalahan 

yang menyebabkan seorang peserta didik tidak dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik seperti peserta didik lain pada umumnya yang 

disebabkan faktor-faktor tertentu. Kemudian dengan adanya gejala-gejala yang 

tunjukkan seperti di atas, maka hendaknya dijadikan sebagai kriteria untuk 

menandai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.  

2. Jenis-jenis Kesulitan Belajar 

 Kesulitan belajar (learning difficulty) merupakan suatu kondisi dari 

belajar yang terganggu untuk mencapai hasil belajar.34 Beberapa jenis 

permasalahan atau kesulitan belajar yang sering dialami peserta didik menurut 

Warkitri dalam Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani yaitu:  
                                                           

 33Ratna Yudhawati dan Dany Haryanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Prestasi 
Pustakarya, 2011), h. 145.  

34Baharuddin, Pendidikan & Psikologi Perkembangan (Cet. II; Jogjakarta; Ar-Ruzz 
Media, 2010), h. 177.  
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a. Kekacauan belajar (Learning Disorder)  

Kekacauan belajar merupakan jenis permasalahan belajar yang terjadi ketika 

proses belajar peserta didik terganggu karena ada dan munculnya respons yang 

bertentangan dengan tujuan pembelajaran.  

b. Ketidakmampuan belajar (Learning Disability) 

Jenis permasalahan belajar saat peserta didik menunjukkan gejala tidak mampu 

belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab dan 

alasannya sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya.  

c. Ketidakfungsian belajar (Learning Disfunctions) 

Jenis permasalahan belajar yang mengacu pada adanya gejala-gejala dalam 

bentuk peserta didik tidak dapat mengikuti dan melaksanakan proses belajar dan 

pembelajaran dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda 

subnormalitas mental, gangguan alat indera dan gangguan psikologis lainnya. 

d. Pencapaian rendah (Under Achiever) 

Permasalahan belajar yang terjadi dan dialami oleh peserta didik dengan potensi 

intelektual tinggi dan atau tingkat kecerdasan di atas rata-rata normal, tetapi 

prestasi belajar yang ia capai tergolong rendah.  

e. Lambat belajar (Slow Learner) 

Permasalahan belajar yang disebabkan peserta didik sangat lambat dalam proses 

belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai 

materi pelajaran dibandingkan peserta didik lain dengan tingkat potensi 

intelektual sama. 35 

Kesulitan belajar pada seorang peserta didik bersifat menetap atau 

mungkin juga hanya sementara dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu, 

baik hanya sebentar ataupun dalam kurung waktu yang lama. Lama atau tidaknya 

                                                           
35Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, h. 256.  
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peserta didik mengalami kesulitan belajar itu sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor termasuk faktor individu peserta didik, yaitu usaha mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar yang dialaminya. Artinya, kesulitan belajar akan berbeda-beda 

pada masing-masing peserta didik. Masalah kesulitan belajar yang dimiliki 

peserta didik harus mendapat penanganan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Intinya dengan penanganan yang tepat, diharapkan kesulitan belajar yang 

dimiliki peserta didik menjadi minim bahkan dapat teratasi secara keseluruhan 

demi ketuntasan belajar.  

Terkait kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik di sekolah dan 

pemberian hukuman (punishment), Burrhus Frederic Skinner mengatakan 

hukuman didesain untuk menghilangkan terulangnya perilaku yang ganjil, 

berbahaya, atau perilaku yang tak diinginkan lainnya dengan asumsi bahwa 

seseorang yang dihukum akan berkurang kemungkinannya mengulangi perilaku 

yang sama.36 Menurutnya persoalan tidak sesederhana itu karena perilaku yang 

dijatuhi hukuman kemungkinan akan muncul kembali setelah kontingensi 

hukuman dicabut atau selesai. Jadi dapat dikatakan bahwa efek hukuman hanya 

bersifat sementara.  Argumen utama Skinner yang menantang penggunaan atau 

pemberian hukuman adalah bahwa hukuman itu dalam jangka panjang tidak akan 

efektif. Tampak bahwa hukuman hanya menekan perilaku, dan ketika ancaman 

hukuman dihilangkan, tingkat perilaku akan kembali ke level semula.37 Jadi 

hukuman kelihatannya sangat berhasil padahal ia sebenarnya hanya 

menghasilakan efek temporer. Maksudnya ialah pemberian hukuman akan 

menyebabkan efek samping emosional yang buruk, hukuman menjustifikasi 

                                                           

 
36B.R. Hergenhahn & Matthew H. Olson, Theories of Learning. Diterjemahkan: 

Triwibowo BS, Teori Belajar, Edisi ketujuh. (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 98.  

 37B.R. Hergenhahn & Matthew H. Olson, Theories of Learning. Diterjemahkan: 
Triwibowo BS, Teori Belajar, h. 99.  
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tindakan menyakiti pihak lain, hukuman menimbulkan sifat agresif, dan dapat 

menyebabkan rasa takut yang berlebihan kepada peserta didik karena seringnya 

mendapat hukuman di sekolah. Pemberian hukuman kepada peserta didik yang 

memiliki kesulitan belajar di sekolah tidak akan efektif, hal demikian hanya akan 

membuat peserta didik membenci guru atau mata pelajaran tertentu sehingga 

akan menghindarinya.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Fenomena kesulitan belajar seorang peserta didik biasanya tampak jelas 

dari menurunnya kinerja akademik dan prestasi belajarnya. Namun, kesulitan 

belajar juga dapat dibuktikan munculnya kelainan prilaku (misbihavior) peserta 

didik seperti berteriak-teriak dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering 

tidak masuk sekolah dan minggat dari sekolah.38 

Ragam faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat kita 

bedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik) yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani peserta didik. 

 Menurut W. H. Burton dalam Fenti Hikmawati, faktor internal yang 

mengakibatkan kesulitan belajar adalah sebagai berikut:  

1) Gangguan Psikis atau Ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi 

mental: a) kurangnya kemampuan mental yang bersifat potensial 

(kecerdasan); b) kurangnya kemempuan mental: kurang perhatian, adanya 

kelainan, lemah dalam berusaha, menunjukkan kegiatan yang berlawanan, 

kurangnya energy untuk bekerja atau belajar karena kekurangan makanan 

yang bergizi, kurangnya penguasaan terhadap kebiasaan belajar dan hal-

hal fundamental; dan c) kesiapan diri yang kurang matang.  
                                                           

 38Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 
182.  
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2) Gangguan fisik: a) kurang berfungsinya alat-alat indera penglihatan dan 

pendengaran; dan b) gangguan kesehatan lainnya (sering sakit-sakitan).  

3) Gangguan emosi: a) merasa tidak aman; b) kurang bisa menyesuaikan 

diri, baik dengan orang, situasi, maupun kebutuhan; c) adanya perasaan 

kompleks (tidak karuan), perasaan takut yang berlebihan (phobia),  

perasaan ingin melarikan diri atau menghindar dari masalah yang dialami; 

dan d) ketidakmatangan emosi.39 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik) yakni kondisi lingkungan 

di sekitar peserta didik. 

Adapun yang menjadi faktor eksternal yang mengakibatkan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar antara lain:   

1) Faktor keluarga: a) broken home,  pengaruh keluarga yang tidak harmonis 

dapat mempengaruhi perkembangan mental seseorang; b) rendahnya 

kehidupan ekonomi, pas-pasan atau bahkan berkekurangan.  

2) Faktor masyarakat: a) perkampungan kumuh (slum area) dan area yang 

jauh dari ketenangan dan ketentraman; b) teman sebaya atau sepermainan 

yang nakal (peer group); c) pengaruh lingkungan yang bersifat negatif, 

seperti perokok yang menjadi pecandu narkotika dan mabuk-mabukan; d) 

keterbatasan sarana yang dapat menstimulasi seseorang berkembang 

secara negatif. 

3) Faktor sekolah: a) kondisi dan letak gedung sekolah buruk, misalnya 

dekat pasar dan kondisi gurun; b) lingkungan sekolah yang kurang 

kondusif misalnya letak sekolah dipinggir jalan; c) kurangnya fasilitas 

belajar yang memadai atau alat-alat belajar yang berkualitas rendah.40 

                                                           

39Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, h. 38.  
40Ulfiani Rahman, Nuansa Baru Psikologi Belajar (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 174. 
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c. Faktor Khusus 

Adapun gangguan belajar yang dimiliki peserta didik antara lain sebagai berikut: 

1) Mercer dalam Mulyono Abdurrahman mendefinisikan disleksia sebagai 

suatu sindrom kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata 

dan kalimat serta mengintegrasikan komponen-komponen kata dan 

kalimat.41 Dyslexia, definisi resmi yang sekarang dipakai oleh National 

Institute of Child Health yaitu suatu gangguan spesifik berbasis bahasa, 

yang bersifat bawaan dan ditandai dengan kesulitan mengartikan satu 

kata tunggal, yang biasanya mencerminkan kemampuan pemrosesan 

fonologis yang tidak memadai.42 

2) Disgrafia (dysgraphia) yang dikemukakan Jordon dalam Mulyono 

Abdurrahman menunjukkan adanya ketidakmampuan mengingat cara 

membuat huruf atau simbol-simbol matematika. Disgrafia sering 

dikaitkan dengan kesulitan belajar membaca (disleksia) karena kedua 

jenis kesulitan tersebut sesungguhnya saling terkait.43 

3) Diskalkulia (dyscalculis), yaitu ketidakmampuan matematika.44 Kesulitan 

belajar matematika menurut Lerner dalam Mulyono Abdurrahman 

memiliki konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan 

gangguan sistem saraf pusat.45 

Dapat disimpulkan bahwa ragam faktor yang dapat menyebabkan  

kesulitan belajar akan memberi dampak yaitu peserta didik yang mengalami 

                                                           

 
41Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h. 204.  
42Lissa Weinstein, Reading David: A Mother and Son’s Journey Through the Labyrinth 

of Dyslexia. Diterjemahkan: Meda Satrio, Living with Dyslexia: Pergulatan  Ibu Melepaskan 
Putranya dari Derita Kesulitan Belajar (Cet. I; Bandung: Qanita, 2008), h. 63. 

 43Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h. 227.  

 44Ulfiani Rahman, Nuansa Baru Psikologi Belajar, h. 176. 

 45Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h. 259. 
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ketidakmampuan dalam belajar  akan sulit memerhatikan instruksi guru dan 

mudah beralih perhatiannya. Selain itu, dia tidak bisa duduk diam sehingga akan 

membuat kegaduhan dalam kelas yang akan mengganggu peserta didik yang 

lainnya dalam proses pembelajaran yang berlangsuung. Serta cara menghadapi 

masalah dengan berpikir pendek atau tidak memikirkan konsekuensi yang akan 

diterimanya nanti. Itulah sebabnya peserta didik sangat membutuhkan bimbingan 

dan konseling dari seorang guru guna mengatasi hal-hal demikian di atas demi 

mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dimiliki peserta didik. 

Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kesulitan belajar 

ringan, sedang dan berat, yang dijelaskan Iskandar46 sebagai berikut: 

a. Kesulitan belajar ringan, biasanya dijumpai pada peserta didik yang 

kurang perhatian disaat mengikuti pembelajaran. 

b. Kesulitan belajar sedang, dijumpai pada peserta didik yang mengalami 

gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik. Misalnya faktor 

keluarga, lingkungan tempat tinggal, pengaruh pergaulan, dan sebagainya. 

c. Kesulitan belajar berat, dijumpai pada peserta didik yang mengalami 

ketunaan pada diri mereka, misalnya tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, 

dan sebagainya.  

 Jadi ada tiga macam pembagian kategori untuk kesulitan belajar yang 

dimiliki peserta didik yaitu mulai dari kesulitan belajar ringan, kesulitan belajar 

sedang, dan kesulitan belajar berat. Hal tersebut yang akan dijadikan penelitian 

oleh peneliti untuk mengetahui kategori kesulitan belajar apa yang dialami 

peserta didik di SMP Negeri 1 Alla khususnya kelas VIII-7.  

 

 

                                                           

 46Iskandar, Psikologi Pendidikan; Sebuah Orientasi Baru (Cet. I; Jakarta: Referensi, 
2012), h. 131. 
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CCCC.... Diagnosis Kesulitan BelajarDiagnosis Kesulitan BelajarDiagnosis Kesulitan BelajarDiagnosis Kesulitan Belajar    Peserta didikPeserta didikPeserta didikPeserta didik    

1. Pengertian Diagnosis Kesulitan Belajar. 

 Pada kamus besar Bahasa Indonesia, diagnosis ialah penentuan jenis 

penyakit dengan cara meneliti (memeriksa gejala-gejala); pemeriksaan terhadap 

suatu hal. Mendiagnosis adalah menentukan jenis-jenis penyakit dengan cara 

meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya.47 Adapun pengertian diagnosis dalam 

dunia medis atau kedokteran yaitu penentuan jenis penyakit dengan cara melihat 

dari gejala-gejalanya yang muncul. Sedangkan pengertian diagnosis dalam hal ini 

menjelaskan tentang adanya proses pemeriksaan terhadap munculnya gejala-

gejala yang dianggap bermasalah dan tidak beres.48 Jadi diagnosis merupakan 

penentuan jenis penyakit dan memeriksa gejalanya dengan melakukan proses 

pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. Kegiatan mendiagnosis 

kesulitan belajar pada peserta didik merupakan salah satu tugas dari guru dan 

tenaga pendidik lainnya untuk memahami kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik.  

 Diagnosis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dia dan 

gnosis. Dia berarti “antara” dan Gnosis berarti “pengetahuan”. Jadi diagnosis 

pengertiannya sebagai berikut: 

a. Kesimpulan yang dicapai sesuai kajian kritis, 

b. Penentuan karakteristik dan ciri-ciri suatu masalah, 

c. Suatu kajian kritis yang sangat berhati-hati mengenai sesuatu, khususnya 

untuk menentukan hakikat atau pentingnya sesuatu.49 

                                                           

47Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 
261. 

48Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 
dalam Proses Pembelajaran, h. 253.  

 
49Komaruddin dan Yooke Tjuparman S, Kamus Karya Tulis Ilmiah (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2000), h. 56.  
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa diagnosis sebenarnya penentuan yang 

memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap suatu hal dalam menentukan 

jenis penyakit dengan menentukan karakteristik dan ciri-ciri suatu masalah dan 

mengkaji  dengan sangat hati-hati. Diagnosis adalah keputusan (penentuan) 

mengenai hasil pengolaan data. Diagnois dalam hal ini dapat berupa sebagai 

berikut: 

a. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak. 

b. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar. 

c. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan 

sebagainya. 

Penjelasan di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diagnosis kesulitan 

belajar adalah penentuan keputusan secara mendalam dan cermat mengenai jenis 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik serta adanya faktor yang 

menyebabkan kemungkinan adanya kesulitan belajar tersebut.  

 Sedangkan pengertian peserta didik ialah anak yang belum dewasa, yang 

memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna 

dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, 

sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau 

individu.50 Sesuai dengan pengertian tersebut dapat pula dikatakan peserta didik 

butuh bantuan dari seorang pembimbing untuk mengenali kekurangan dan 

kelemahannya. Apalagi jika peserta didik disekolah memiliki kesulitan dalam 

belajar, maka harus segera diberikan proses bantuan yang sesuai. Pada proses 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, akan tercermin dari gejala-gejala 

adanya kesulitan belajar yang dialaminya.  

                                                           

50Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan  h. 251.  
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2. Langkah-langkah Diagnosis Kesulitan Belajar. 

 Diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses 

yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan 

peserta didik dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar 

belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang 

tampak dan dapat dipelajari.51 Kegiatan diagnosis kesulitan belajar bukan hanya 

sekedar mengetahui sebab dan gejala apa yang menjadikan peserta didik 

mengalami kesulitan belajar. Namun, yang perlu di garis bawahi dari semuanya 

itu ialah penentuan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik oleh guru 

ataupun pihak lain yang dianggap mampu khususnya guru bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik.  

Adapun langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang 

cukup terkenal adalah prosedur Weener & Senf dalam Muhibbin Syah:  

a. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang peserta 

didik ketika mengikuti pelajaran.  

b. Memeriksa penglihatan dan pendengaran peserta didik, khususnya yang 

diduga mengalami kesulitan belajar. 

c. Mewawancarai orang tua atau wali peserta didik untuk mengetahui hal 

ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 52 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sugihartono, adapun prosedur 

pelaksanaan langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar peserta didik yang 

dikemukakan oleh Sugihartono dalam Muhammad Irham dan Novan Ardy 

Wiyani antara lain:  

                                                           

51Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 
dalam Proses Pembelajaran, h. 254. 

 52Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan  Baru, (Cet. III; Bandung: 
Rosda Karya, 1997), h. 168.  
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a. Mengidentifikasi peserta didik yang berkesulitan belajar. 

b. Melokalisasi letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

c. Menentukan jenis faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik.  

d. Memperkirakan jenis-jenis alternatif bantuan bagi peserta didik.  

e. Menentukan jenis dan prosedur pemberian bantuan.  

f. Melaksanakan proses pemberian bantuan pada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. 53 

Itulah sebabnya peran dari guru bimbingan dan konseling dibutuhkan agar 

masalah dari kesulitan belajar yang di alami peserta didik dapat di atasi sedini 

mungkin. Hal ini penting dilakukan agar proses pemberian bantuan lebih fokus 

dan tepat sasaran sampai dengan pengambilan keputusan pelaksanaan dan tindak 

lanjutnya. Kesimpulannya, pemberian bimbingan dan konseling kepada peserta 

didik yang memiliki kesulitan belajar sangat dibutuhkan agar peserta didik 

terbantu dengan masalah atau kesulitan yang dimilikinya demi kelancaran proses 

pembelajaran. 

Proses diagnosis diperlukan berbagai bantuan dari beberapa orang, dalam 

hal ini membantu untuk melakukan diagnosis yaitu: 

a. Guru kelas, untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik selama 

proses pembelajaran. 

b. Wali kelas, untuk mengetahui kebiasaan peserta didik di dalam dan di 

luar kelas. 

c. Orang tua, untuk mengetahui kebiasaan anaknya saat dirumah.  

 

 

 
                                                           

 53Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 
dalam Proses Pembelajaran, h. 277. 
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DDDD.... Kerangka KonseptualKerangka KonseptualKerangka KonseptualKerangka Konseptual 

 Pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kesulitan 

belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla 

Kabupaten Enrekang melalui pelaksanaan guru Bimbingan dan Konseling  dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar. Kerangka pikir dalam kajian ini berlandaskan 

pada asumsi bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan berimbas 

pada hasil belajar yang rendah adalah hal yang perlu diperhatikan oleh para 

pelaku yang bertugas dalam lembaga pendidikan, khususnya Guru BK 

(Bimbingan dan Konseling) demi kelancaran proses pembelajaran yang 

berlangsung.  

 Ada tujuh prosedur yang harus dilalui dalam melakukan diagnosis, yaitu 

identifikasi, menentukan prioritas, menentukan potensi anak, menentukan taraf 

kemampuan, menentukan gejala kesulitan, menganalisis faktor-faktor yang 

terkait, dan menyususn rekomendasi untuk pengajaran remedial.54 Guru 

Bimbingan dan Konseling di sekolah selaku pembimbing yang akan melakukan 

diagnosis kesulitan belajar peserta didik akan menentukan bentuk dan faktor 

penyebab kesulitan belajar peserta didik dengan akhir melakukan tindak lanjut 

dengan strategi yang efektif dan efisien.  

 Guru Bimbingan dan Konseling yang melakukan diagnosis akan 

mengetahui jenis-jenis dari kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik. Setelah 

mengetahui bentuk kesulitan belajar peserta didik, maka guru Bimbingan dan 

Konseling selaku konselor akan menganalisis faktor penyebab kesulitan belajar 

yang dimiliki peserta didik sebagai konseli. Artinya setelah mengidentifikasi 

bentuk kesulitan belajar dan mengetahui faktor yang menyebabkan kesulitan 

belajar peserta didik, maka guru Bimbingan dan Konseling akan memperkirakan 

                                                           

 54Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, h. 21 
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dan menetapkan kemungkinan alternatif strategi untuk mengatasi kesulitan 

belajar tersebut. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

melakukan diagnosis kesulitan belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Alla 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang akan mengetahui proses pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, serta hasil yang didapat dari proses 

pelaksanaan bimbingan dan konseling . Diharapkan dengan metode diagnosis 

guru Bimbingan dan Konseling yang telah dilakukan, maka kesulitan belajar 

yang dimiliki peserta didik dapat di atasi demi kelancaran proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien dengan implikasi yang positif. Untuk lebih jelasnya, 

telah digambarkan berupa bagan kerangka konseptual pada tesis hasil penelitian 

ini dapat dilihat: 
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   Gambar: Kerangka konseptual  

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

Diagnosis Kesulitan Belajar 

Jenis kesulitan belajar 

 

1. Ketidakmamuan belajar 
2. Lambat belajar 
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Bimbingan dan Konseling  

1. Melakukan observasi 
 2. Memeriksa peserta didik 
 3. Mewawancarai orang tua 
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Konseling 
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BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III    

METODMETODMETODMETODEEEE    PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN    

AAAA.... Jenis dan Lokasi PenelitianJenis dan Lokasi PenelitianJenis dan Lokasi PenelitianJenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan jenis 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-

kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang 

ada dengan menggambarkan keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu 

gejala atau keadaan.1 Penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan informan dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna.  

Lexi J. Moleong berpendapat penelitian kualitatif  yakni penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk  kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.2 Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

secermat mungkin mengenai Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam 

mendiagnosa kesulitan belajar siswa di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. 

Enrekang.  

                                                           
1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 

99.  
 2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVI; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 6.  
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Mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa di SMP Negari 1 Alla, 

yang akan menjadi batasan untuk diteliti yakni siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Alla tepatnya kelas VIII-7. Selain itu, yang akan menjadi Informan dalam 

penelitian ini antara lain guru Bimbingan dan Konseling, guru atau wali kelas 

yang bertanggung jawab pada siswa kelas VIII-7, dan yang terakhir ialah orang 

tua siswa yang memiliki kesulitan belajar.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

di SMP Negeri 1 Alla pada Kec. Alla Kab. Enrekang. Lokasi tersebut dipilih 

sebagai objek penelitian dengan pertimbangan penulis bahwa sepanjang 

pengetahuan calon peneliti, belum pernah ada peneliti lain yang melakukan 

penelitian dan meneliti mengenai pelaksanaan guru BK (Bimbingan dan 

Konseling) dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa di SMP Negeri 1 Alla.  

SMP Negeri 1 Alla merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Latar belakang berdirinya sekolah SMP 

Negeri 1 Alla oleh karena kebutuhan masyarakat setempat dan pemerintah, 

perlunya sebuah sekolah sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 SMP Negeri 1 Alla dengan Nomor Statistik/ NIS: 201191600023 

berlokasi di Jl. Pendidikan Sudu, desa Buntu Sugi, kecamatan Alla, kabupaten 

Enrekang. Lokasi sekolah terletak lebih kurang 200 m dari Jl. Poros Ujung 

Pandang-Tator. Sekolah ini terletak disebelah utara kantor kecamatan Alla 

dengan jarak lebih kurang 2 km. Sedangkan jarak ke pusat otada kabupaten 

Enrekang lebih kurang 41 km.  
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 Berdirinya SMP Negeri 1 Alla awalnya dikenal dengan nama SMEP 

dengan surat keputusan No: 30/u/1979 pada tanggal 17 Februari 1979 dan 

penerbitan SK di tanda tangani  oleh Kanwil Pemerintah dan Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun yang sama yakni tahun 1979 SMEP 

intekrasi ke SMP dan sampai sekarang sekolah menengah pertama ini  bernama 

SMP Negeri 1 Alla.  

 Bangunan sekolah yang dimiliki SMP Negeri 1 Alla merupakan milik 

sendiri. Adapun kegiatan prose pembelajarannya diselenggarakan pada pagi hari 

sampai sore hari. Mulai masuk sekolah pada pukul 07. 30 dan waktu pulang 

sekolah pada pukul 14.00. SMP Negeri 1 Alla merupakan sekolah menengah 

pertama yang didirikan kali kedua di Kabupaten Enrekang.  

BBBB.... Pendekatan PenelitianPendekatan PenelitianPendekatan PenelitianPendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian memiliki dua yaitu pendekatan metodologi dan 

pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang dimaksud di sini 

menjelaskan persfektif atau sudut pandang yang digunakan dalam membahas 

objek penelitian.3 Jadi dapat dikatakan pendekatan merupakan suatu langkah 

awal yang dipakai dalam melihat fenomena yang diteliti atau persfektif makro 

yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan pendekatan 

studi yaitu pendekatan psikologis dan pedagogis. 

1. Pendekatan psikologis, pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 

dan memahami bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan 

dapat mengatasi masalah dari kesulitan belajar siswa tersebut dengan 

memberi penanganan yang bersifat mendidik.  

                                                           
3Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan 

Penelitian (Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2016), h. 16. 
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2. Pendekatan pedagogis, pendekatan yang digunakan untuk mengamati 

metode guru Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosa kesulitan 

belajar, karena semua kegiatan antara guru Bimbingan dan Konseling 

dengan siswa merupakan hubungan pedagogis dengan memberikan 

bimbingan, arahan, serta motivasi belajar. 

CCCC.... Sumber DataSumber DataSumber DataSumber Data 

    Sumber data dalam penelitian dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, 

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.4 Sumber data primer 

merupakan data utama dan sumber data sekunder ialah data kedua sebagai 

penunjang. Pada  penelitian ini, kedua jenis sumber data diperlukan agar 

pengumpulan data lebih lengkap dan valid. Adapun sumber datanya yaitu : 

1. Data Primer, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah 

guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla 

Kab. Enrekang.  

2. Data sekunder, yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini 

ialah semua data pendukung atau data yang diperoleh secara langsung 

dari berbagai literatur, baik itu berupa laporan, artikel maupun dokumen-

dokumen lain yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian untuk 

menguatkan hasil temuan di lapangan. 

DDDD.... MetodeMetodeMetodeMetode    Pengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian yang 

sangat penting. Berdasarkan sasaran penelitian, untuk mendukung kelancaran 

tugas pengumpulan data diperlukan teknik yang tepat guna mendapatkan data 

kualitatif, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan antara lain: 

pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi dan triangulasi. 

                                                           

 
4Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogtakarta: Andi Offset, 2010), h. 170.  
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1. Pengamatan (Observasi) 

 Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan.5 Teknik observasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yakni dengan cara terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi 

teknik observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Teknik ini 

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.  

Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa 

penggunaan pengamatan dilakukan karena pengamatan mengoptimalkan 

kemampuan peneliti  dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar 

dan kebiasaan, pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia 

sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, pengamatan memungkinkan peneliti 

merasakan apa yang dirasakan oleh subjek.6  

 Fokus pertama dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa maka peneliti ikut dalam 

pelaksanaan proses diagnosa. Fokus penelitian kedua yakni kesulitan belajar 

siswa, maka peneliti melakukan observasi dengan menentukan jenis kesulitan 

belajar yang dialami siswa. Jadi, observasi yang dilakukan peneliti yaitu 

melakukan pengamatan langsung ke sekolah tempat melakukan penelitian di 

SMP Negeri 1 Alla. Peneliti akan mengamati proses Bimbingan dan Konseling 

dalam pelaksanaan diagnosis yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang.  

 

                                                           

 5S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 
2010), h. 106.  

6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 175.  
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2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara merupakan orang yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara adalah orang yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu atau  disebut dengan informan.7 Teknik wawancara 

digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, dengan 

wawancara yang lebih terarah sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap 

dan valid.  

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Pada wawancara terstruktur peneliti akan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah dibuat, sedangkan yang dimaksud dengan wawancara 

tidak terstruktur dalam penelitian ini yakni peneliti bebas menentukan fokus 

masalah wawancara dan kegiatan wawancaranya pun mengalir seperti dalam 

percakapan biasa dengan menyesuaikan kondisi dan situasi informan.8 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Wawancara ini 

bertujuan untuk mendapatkan data terkait hal yang akan diteliti. Jadi, peneliti 

akan melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dengan 

menanyakan sejumlah pertanyaan yang terkait proses pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan  bimbingan dan konseling, serta hasil pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik.  

                                                           
7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186.  
8Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif) 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 217.  
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3. Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap 

dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-referensi, 

mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumen, foto-foto yang berkaitan 

dengan fokus masalah penelitian.9 Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan 

mengambil dokumentasi yang berhubungan dengan metode guru BK dalam 

mendiagnosa siswa yang mengalami kesulitan belajar di SMP Negeri 1 Alla. 

Menelaah dan mempelajari dokumen maupun arsip sekolah yang berkaitan 

dengan objek penelitian, memasukkan literatur yang terkait dengan masalah yang 

akan diteliti, dan mengambil gambar sebagai pelengkap dan penunjang dalam 

penelitian. Hasil dari dokumentasi yang telah didapatkan kemudian dijadikan 

bukti untuk menguatkan hasil pengamatan dan wawancara.  

4. Triangulasi  

 Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.10 Metode penelitian 

triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. Dapat pula dikatakan bahwa 

triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data. Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

 Triangulasi teknik, yakni teknik yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda sehingga menjadi data 

                                                           
9A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 106.  
 

10Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  R&D, Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2009. 241.  
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yang autentik dengan masalah penelitian. Triangulasi sumber, yakni 

membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data hasil 

wawancara melalui sumber yang berbeda dan  pada waktu yang berlainan  dengan 

menggunakan teknik yang sama, selanjutnya membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumentasi.11 Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari 

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.  

EEEE.... Instrumen PenInstrumen PenInstrumen PenInstrumen Pengumpulan Data gumpulan Data gumpulan Data gumpulan Data  

 Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Upaya untuk memperoleh 

data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran 

peneliti di lapangan merupakan hal penting karena sekaligus melakukan proses 

empiris. Hal tersebut disebabkan karena instrument utama dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti secara langsung melihat, 

mendengarkan dan merasakan apa yang terjadi di lapangan.   

Neong Muhajir mengemukakan bahwa instrumen utama dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti sendiri dan dengan bantuan orang lain sebagai alat 

pengumpul data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan informan atau objek lainnya, dan hanya  manusialah yang mengetahui 

kaitan-kaitan antara satu data dengan data yang lain di lapangan. Peneliti sebagai 

humant instrumen  berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, 

analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.12 

                                                           
11Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 330. 

 12Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake 
Selatan, 1998), h. 308. 
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 Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang 

diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat instrumen dalam bentuk 

pedoman wawancara terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi berupa 

kamera dan alat recording  untuk mengumpulkan informasi mengenai 

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar 

siswa di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang.  

1. Pedoman Observasi 

 Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu 

objek untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai objek tersebut. 

Pengamatan yang dilakukan berupa pencatatan data terhadap gejala-gejala yang 

akan diteliti. Dalam hal ini digunakan lembar pengamatan atau panduan 

pengamatan dengan pedoman observasi partisipatif. 

2. Pedoman Wawancara  

 Pedoman wawancara bertujuan untuk mencari data dan informasi 

mengenai metode guru Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosa kesulitan 

belajar siswa di SMP Negeri 1 Alla di Kec. Alla Kab. Enrekang. Pedoman 

wawancara yang digunakan berupa daftar pertanyaan mengenai garis-garis besar 

permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu peneliti menyiapkan sejumlah 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang akan di wawancarai.  

3. Blanko Dokumentasi 

 Blanko Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dokumen 

tentang profil sekolah, data guru, dan data jumlah siswa di SMP Negeri 1 Alla. 

Data tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu peneliti dalam 

menggabungkan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, 

sekaligus dapat menggambarkan kondisi umum SMP Negeri 1 Alla.  
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FFFF.... Teknik Pengolahan dan Analisis DataTeknik Pengolahan dan Analisis DataTeknik Pengolahan dan Analisis DataTeknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data menurut teori Haberman dan Miles sebagaimana yang 

dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa teknik analisis data ini dikenal 

dengan istilah teknik pengolahan data interaktif. Cara kerja dari teknik analisis 

data ini dimulai dari penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data, dan 

mengambil kesimpulan.13 Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun 

ke dalam pola, selanjutnya memilih mana data yang penting dan yang akan 

dianalisa, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

peneliti sendiri maupun orang lain. 

Di dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai dokumen 

atau arsip sekolah maupun sumber pada objek penelitian di SMP Negeri 1 Alla, 

maka data yang terkumpul dengan lengkap diharapkan mampu menghasilkan 

suatu kesimpulan yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini  yakni antara lain: reduksi data, display data, dan verifikasi 

data. 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang 

dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. 

Sedangkan yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka datanya 

dibuang. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan 

penelitian untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang lebih jelas. 

 

                                                           

 
13Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke 

Arah Penguasaan Model Aplikasi ( Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205.  
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2. Display data  

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti 

maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk 

penyajiannya adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif deskriptif 

(pengungkapan secara tertulis).14 Tujuannya adalah memudahkan dalam 

mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, sehingga memudahkan untuk 

mengambil kesimpulan. 

3. Verifikasi data 

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara 

sistematik dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut 

disimpulkan.15 Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis 

data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga 

memudahkan penulis dalam menafsirkannya. 

GGGG.... PengPengPengPengujianujianujianujian    Keabsahan DataKeabsahan DataKeabsahan DataKeabsahan Data    

 Menetapkan keabsahan data (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan , yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability).16  Menguji kredibilitas data dilakukan dengan mencocokkan dan 

membandingkan data dari berbagai sumber , baik dari sumber lisan (hasil 

wawancara), tulisan (pustaka, dokumentasi), maupun data observasi. 

  Adapun cara untuk menguji kredibilitas data yang dikemukakan oleh 

Sugiyono17 dilakukan dengan:  

                                                           
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  R&D, h. 249.  
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 99.  

 16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 324. 
 17Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D, h. 369. 
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1. Perpanjangan pengamatan.  

 Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara mengecek kembali 

apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar 

atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah di cek kembali pada 

sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti 

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya.  

2. Meningkatkan ketekunan.  

 Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan agar kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan 

maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah 

ditemukan  itu sudah sah atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.  

3. Triangulasi.  

 Triangulasi di dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian 

ini menggunakan 2 triangulasi yang ada yakni triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

4. Analisis kasus negatif.  

 Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti 

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data  yang bertentangan, berarti data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya.  
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5. Menggunakan bahan  referensi.  

 Maksud dari menggunakan bahan referensi ialah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti berupa rekaman 

wawancara atau data hasil wawancara. Pada laporan penelitian, sebaiknya data- 

data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik 

sehingga lebih dapat dipercaya.  

6. Mengadakan member check.  

 Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.  

 Transferabilitas dapat dikatakan bahwa hasil penelitian  yang diperoleh 

dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Penelitian ini memperoleh tingkat 

yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman 

yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dependabilitas dan 

Confirmabilitas dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan 

pembimbing atau dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.  
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BAB IV BAB IV BAB IV BAB IV     

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

AAAA.... Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosProses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosProses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosProses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosisisisis    kesulitan kesulitan kesulitan kesulitan 

belajar peserta didikbelajar peserta didikbelajar peserta didikbelajar peserta didik    di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang    

 Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Alla pada peserta didik kelas 

VIII-7 sebanyak 21 orang dan yang menjadi wali kelasnya ialah Bapak Rahman. 

Adapun nama-nama peserta didik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
     Tabel 4.1 
   Data peserta didik kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 
 

No. Nama Peserta didik Jenis Kelamin 
(L/P) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Nabila Fathuddin 
Aisyah.K 
Nuraini 
Mutiara Dewi  
Alpia Anda  
Noorheslin Syahwani 
Nurjannah  
Nur Atifah Mawadah  
Putri Handayani 
Jusnawati 
Muh. Fajrum. S 
Muh. Syahrul  
Miftahul Khair  
Sabram  
Muflih Rahman  
Fermansyah D.S 
Fierdiansyah A.S 
Frizal Ardana 
Aldino  
Fahri Andika 
Muh. Hasbi 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

  *Sumber: Data SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang. 

Jumlah peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla ialah sebanyak 21 orang, 

dengan jumlah peserta didik perempuan sebanyak 10 orang dan jumlah peserta 

didik laki-laki sebanyak 11 orang. 
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 Mengenai proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Alla, adapun yang 

menjadi aspek pengamatan untuk guru bimbingan dan konseling antara lain 

prosedur pelaksanaan bimbingan dan konseling, penggunaan media atau alat 

bantu seperti kartu kendali peserta didik, alokasi waktu yang digunakan, serta 

sikap komunikatif yang ditunjukkan guru bimbingan dan konseling pada saat 

proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Alla yaitu dengan melakukan 

pengamatan, yakni dengan cara terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi teknik 

observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengamatan dilakukan 

pada saat guru bimbingan dan konseling menghadapi peserta didik di ruangan 

bimbingan dan konseling. Tidak hanya kepada peserta didik, akan tetapi sikap 

komunikatif yang ditunjukkan guru bimbingan dan konseling kepada semua yang 

terlibat dalam prosesnya seperti wali kelas dan guru bidang studi atau pihak yang 

melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kepeserta didikan.  

 Lebih jelasnya berikut yang menjadi aspek pengamatan yang dilakukan 

guru bimbingan dan konseling dalam proses pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik yang dilaksanakan 

di SMP Negeri 1 Alla kelas VIII-7.  

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Tabel 4.2 
Aspek Pengamatan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

NO. Aspek Hal-hal yang 
diamati 

Deskripsi Pengamatan Ya  
 

Tdk  

1. Pelaksanaan Bimbingan 
dan Konseling  

 
Prosedur 

Guru BK mengikuti prosedur 
pelaksanaan langkah-langkah 
diagnosis kesulitan belajar 

 �  

Media/ Alat 
bantu/ Kartu 

kendali 

Guru BK menggunakan media/ alat 
bantu dalam pelaksanaan Bimbingan 
dan Konseling  

�   

 
Waktu 

Alokasi waktu yang di gunakan 
dalam pelaksanaan Bimbingan dan 
Konseling sudah cukup atau tidak 

�   

Komunikasi  a. Guru BK dalam melaksanakan 
proses BK menunjukkan sikap 
terbuka untuk menerima semua 
peserta didik 

b. Guru BK dalam melaksanakan 
proses BK mengembangkan sikap 
komunikasi dialogis terhadap 
peserta didik 

c. Guru BK menunjukkan sikaf 
objektif terhadap seluruh peserta 
didik  

d. Guru BK menunjukkan sikap 
mengasihi terhadap semua peserta 
didik 

e. Guru BK berkomunikasi baik 
dengan kepala sekolah  

f. Guru BK berkomunikasi baik 
dengan guru/ wali kelas  

g. Guru BK menunjukkan sikap adil 
terhadap semua orang tua peserta 
didik 

h. Menjalin komunikasi dialogis 
dengan orang tua/ wali peserta 
didik 

i. Guru BK dapat bekerja secara 
optimal disekolah 

j. Guru BK melakukan kunjungan ke 
rumah peserta didik 

�  
 

 
 
�  

 
 
 
�  

 
 

�  
 
 
�  

 
�  

 
�  

 
 
�  

 
 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  
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Selain mengamati proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 

Alla, perlu juga mengamati keadaan fasilitas dalam proses bimbingan dan 

konseling yang berlangsung disekolah.  
Tabel 4.3 

Keadaan Fasilitas Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla. 
 

NO Komponen  Keadaan Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Ruangan: 

a. Ruangan Bimbingan dan 

Konseling 

b. Ruangan Pelayanan 

1) Bimbingan individu 

2) Bimbingan kelompok 

Perlengkapan untuk kegiatan 

Bimbingan dan Konseling. 

a. Himpunan data 

1) Kartu kendali peserta 

didik 

b. Perlengkapan Ruang BK 

1) Komputer  

2) Lemari  

3) Rak 

4) Meja 

5) Kursi  

Laporan Pelaksanaan Layanan/ 

Kegiatan Pendukung 

a. Satuan layanan 

b. Satuan kegiatan pendukung 

c. Laporan pelaksanaan 

pelayanan/ kegiatan 

pendukung 

 

Ada  

 

Ada  

 

 

 

 

 

Ada  

 

Ada  

Ada  

Ada  

Ada  

Ada  

 

 

Ada  

Ada  

Ada  

 

Berfungsi 

 

Satu ruangan 

 

 

 

 

Semua 

peserta didik 

memiliki 

 

Berfungsi  



71 

 

 

 

 Adapun yang menjadi aspek pengamatan kepada peserta didik kelas VIII-

7 di SMP Negeri 1 Alla yaitu faktor internal kesulitan belajar peserta didik, 

faktor eksternal kesulitan belajar peserta didik, dan faktor khusus. Berikut tabel 

aspek pengamatan kepada peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla yang 

memiliki kesulitan belajar. 
 

Tabel 4.4 
Faktor internal kesulitan belajar peserta didik 

No Aspek Hal-hal yang 
diamati 

Deskripsi Pengamatan Ya Tdk 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragam faktor 
penyebab 
kesulitan belajar 
peserta didik 

Faktor Internal 
(faktor dari dalam 
peserta didik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gangguan psikis 
a. Kurangnya kemampuan mental 

yang bersifat potensial 
(kecerdasan) 

b. Kurang perhatian dan kurangnya 
penguasaan terhadap kebiasaan 
belajar 

c. Kesiapan diri yang kurang matang  
 
Gangguan fisik  

a. Kurang berfungsinya alat-alat 
indera penglihatan dan 
pendengaran 

b. Gangguan kesehatan lainnya 
(sering sakit-sakitan) 
 
Gangguan Emosi 

a. Merasa tidak aman 
b. Kurang bisa menyesuaikan diri, 

baik dengan orang, situasi, 
maupun kebutuhan 

c. Adanya perasaan kompleks (tidak 
karuan), perasaan takut yang 
berlebihan (phobia),  perasaan 
ingin melarikan diri atau 
menghindar dari masalah yang 
dialami. 

d. Ketidakmatangan emosi 

�  
 
 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  

 
 
�  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
� 
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 Faktor internal atau faktor dari dalam peserta didik yang dilakukan 

pengamatan seperti gangguan psikis, gangguan fisik dan gangguan emosi  yang 

menyebabkan kesulitan belajar peserta didik. Selain itu, berikut ini hal mengenai 

faktor  eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik pada tabel di 

bawah ini:  
Tabel 4.5 

Faktor eksternal kesulitan belajar peserta didik 
 

No Aspek Hal-hal yang 
diamati 

Deskripsi Pengamatan Ya Tdk 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragam faktor penyebab 
kesulitan belajar 
peserta didik 

Faktor Eksternal 
(faktor dari luar 
peserta didik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Khusus 

Faktor Keluarga 
a. Broken home,  pengaruh 

keluarga yang tidak 
harmonis 

b. Rendahnya kehidupan 
ekonomi, pas-pasan atau 
bahkan berkekurangan.  
 

Faktor Masyarakat 
a. Lokasi/ area yang jauh dari 

ketenangan dan ketentraman 
b. Teman sebaya atau 

sepermainan yang nakal 
c. Pengaruh lingkungan yang 

bersifat negatif 
 

Faktor Sekolah 
a. Kondisi dan letak gedung 

sekolah yang tidak strategis 
b. Lingkungan sekolah yang 

kurang kondusif 
c. Kurangnya fasilitas belajar 

yang memadai 
 

a. Disleksia, yaitu kesulitan 
belajar membaca 

b. Disgrafia, yaitu 
ketidakmampuan mengingat 
cara membuat huruf atau 
simbol-simbol matematika 

c. Diskalkulia, yaitu 
ketidakmampuan matematik 

 
�  

 
 
�  

 
 
 
 
 
 
�  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
�  

 
�  

 
�  

 
 
�  

 
�  
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 Teknik pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati 

sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. Adanya daftar tabel pengamatan memudahkan peneliti 

dalam mengumpulkan data yang ada secara langsung dilokasi tempat penelitian. 

Namun keterbatasan dalam melakukan pengamatan yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, maka perlu dilakukan 

pengumpulan data yang lebih mendalam lagi yakni dengan melaksanakan 

wawancara  dengan berbagai informan terkait dengan informasi yang dibutuhkan.  

 Pengertian diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang diduga 

mengalami permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan peserta didik di 

sekolah yaitu kesulitan dalam belajar. Setiap peserta didik memiliki kesulitan 

yang berbeda-beda karena karakteristik peserta didikpun sangat beragam. Sejalan 

dengan itu, peran guru bimbingan dan konseling  diperlukan selaku pelaksana 

dalam proses bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis kesulitan belajar 

peserta didik di SMP Negeri 1 Alla khususnya peserta didik kelas VIII-7. 

Sebelum dilakukan pelaksanaan, maka terlebih dahulu perencanaan bimbingan 

dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik oleh guru 

bimbingan dan konseling.   
  
 Perencanaan dimulai dengan memahami karakteristik peserta didik 
 berbeda, dilakukan dengan memahami dan melihat  perilaku peserta didik 
 itu sendiri. Peserta didik yang asalnya dari daerah atas atau pegunungan 
 itu seperti Lumbaja dan Landokadawang karakter peserta didiknya agak 
 keras, sementara peserta didik sekitar Belajen dan Sudu karakter peserta 
 didiknya sudah terpengaruh oleh pengaruh dari kota. Kemudian masalah 
 peserta didiknya, kita melihat pada saat wawancara kita mulai telusuri 
 masalahnya dari data yang sudah diambil sebelumnya dari data pribadi 
 peserta didik. Jadi kita melihat dari data tersebut dan mendalami peserta 
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 didik sesuai karakternya, misalnya peserta didik yang karakternya keras 
 tidak mungkin kita kerasi juga.1  
 
 
 Jadi proses perencanaan bimbingan dan konseling disekolah yang 

dilakukan guru bimbingan dan konseling dimulai dengan memahami karakter 

peserta didik yang berbeda-beda. Hal tersebut dilihat dari asal desa peserta didik 

yang berbeda pula, mulai dari peserta didik yang berasal dari daerah atas atau 

pegunungan yang memiliki karakter yang agak keras sampai peserta didik yang 

berasal dari sekitar sekolah yang sudah cukup gaul istilah jaman sekarang karena 

dipengaruhi oleh pengaruh dari kota dan lingkungan sekitar. Setelah perencanaan 

maka dilakukan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar.  

 Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan 

belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Alla dengan Pertama, mengidentifikasi 

peserta didik yang berkesulitan belajar, menurut ibu Citra Haryanti selaku guru 

bimbingan dan konseling:  

 Kalau masalah kesulitan belajar peserta didik kita dapat dari guru mata 
 pelajaran, misalkan peserta didik yang jarang sekali mengerjakan tugas. 
 Kemudian dari situ kita telusuri peserta didik dengan menggunakan 
 angket kesulitan belajar, dengan menggunakan angket kita bisa 
 mengetahui jika peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. 
 Tetapi secara umum kalau disini dari wali kelas dan guru mata pelajaran.2 
 
 Wali kelas dan guru mata pelajaran lebih mengenali kesulitan belajar 

peserta didik karena yang berinteraksi dengan peserta didik pada saat proses 

                                                           

 
1Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 

wawancara 1 November 2016.  
 

2Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 
wawancara 1 November 2016. 
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pembelajaran adalah mereka. Secara umum guru bimbingan dan konseling tidak 

mengajar bidang studi namun guru melakukan kontrol kelas setiap hari sekali dan 

dilakukan pada pagi hari. Jadi setelah mengidentifikasi peserta didik yang 

berkesulitan belajar, maka selanjutnya melokalisasi letak dan jenis kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik. Adapun bentuk kesulitan belajar yang 

ditemukan ketika proses pembelajaran berlangsung menurut bapak Rahman 

selaku wali kelas VIII-7 dan mengajarkan mata pelajaran Matematika:  

 Bentuk kesulitan belajar peserta didik itu lambat belajar dan 
 ketidakmampuan belajar, jadi proses belajar peserta didik lambat 
 menanggapi pelajaran dan pencapaiannya pasti rendah. Adapun faktor 
 penyebab dari kesulitan belajar tersebut menurut saya ialah kurangnya 
 perhatian dari orangtua peserta didik, karena rata-rata peserta didik yang 
 memiliki kesulitan belajar begitu yang saya lihat.3 
 
 Hasil wawancara langsung dengan wali kelas VIII-7, menurut penuturan 

bapak Rahman ada dua bentuk kesulitan belajar dalam hal permasalahan belajar 

yang dialami peserta didik yakni lambat belajar dan ketidakmampuan belajar. 

Jumlah peserta didik dalam kelas sebanyak 21 orang dan terdapat 4 orang peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar dalam hal permasalahan belajar. 

Sebanyak 3 orang peserta didik yang mengalami ketidakmampuan belajar dan 1 

orang yang mengalami lambat dalam belajar. Peserta didik inilah yang 

membutuhkan perhatian lebih pada saat proses pembelajaran berlangsung karena 

adanya permasalahan dalam belajar yang mereka hadapi. Berikut akan 

diklasifikasikan dari 2 bentuk kesulitan belajar peserta didik dalam hal ini 

permasalahan belajar yang dihadapi anak wali dari Bapak Rahman yaitu: 

                                                           

 3Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016.  



76 

 

 

 

Tabel 4.6 
Kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 

 
 
No. 

 
Jenis Masalah Belajar 

Jenis Kelamin  
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Kekacauan belajar 
(Learning Disorder) 

- - - 

2. Ketidakmampuan belajar 
(Learning Disability) 

3 - 3 

3. Ketidakfungsian belajar 
(Learning Disfunctions) 

- - - 

4. Pencapaian rendah 
(Under Achiever) 

- - - 

5. Lambat belajar 
(Slow Learner) 

- 1 1 

 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik yang berada di kelas VIII-7 di SMP 

Negeri 1 Alla. Pertama ialah ketidakmaampuan belajar dan yang kedua ialah 

lambat belajar. Pada kategori ketidakmampan belajar dialami oleh 3 orang 

peserta didik yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pada kategori 

lambat belajar dialami 1 orang peserta didik dan berjenis kelamin perempuan.  

a. Ketidakmampuan belajar  

 Peserta didik yang mengalami kesulitan ini ialah peserta didik yang 

secara konseptual tidak menguasai materi pelajaran yang diberikan secara 

menyeluruh.4 Keadaan peserta didik yang memiliki ketidakmampuan belajar 

mengacu pada gejala peserta didik yang menghindari belajar.5 Jadi 

ketidakmampuan belajar merupakan kondisi peserta didik yang tidak mampu 

                                                           

 
4Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 

Khusus, (Cet. II; Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h. 125.  
 5Ratna Yudhawati dan Dany Haryanto, Psikologi Pendidikan, h. 144.  
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menguasai dan menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Mereka cenderung 

menghindari proses belajar karena merasa kurang bisa pada mata pelajaran 

tersebut.  

Ketidakmampuan belajar menurut John W.Santrock6 dapat dilihat dari: 

1) Punya Intelegensi normal atau di atas rata-rata. 

2) Kesulitan setidaknya dalam satu atau lebih mata pelajaran, dan 

3) Tidak punya problem atau gangguan lain seperti retardasi mental, yang 

menyebabkan kesulitan. 

 Ketidakmampuan belajar yang dimaksudkan disini ialah keadaan peserta 

didik yang tidak mampu dalam proses pembelajaran dan hasil wawancara yang 

didapatkan ialah ketidakmampuan pada pelajaran matematika. Peserta didik yang 

memiliki ketidakmampuan belajar tersebut selalu menghindari kegiatan belajar 

dengan berbagai sebab dan alasannya sehingga hasil belajar dibawah potensi 

intelektualnya. Ketidakmampuan belajar pada bidang studi matematika dari 

beberapa peserta didik karena adanya berbagai alasan. Berikut dibawah ini hasil 

wawancara dengan peserta didik kelas VIII-7.  

 Saya sulit mengerti pada mata pelajaran matematika dan pada saat proses 
 pembelajaran saya tidak bertanya kepada guru. Alasannya ialah karena 
 takut bertanya dan merasa malu, jadi saya hanya bertanya kepada  teman 
 dikelas. Saya suka matematika tapi tidak suka gurunya karena sering 
 memberi hukuman. Waktu kelas VII saya suka pada mata pelajaran 
 matematika dan saya tidak merasa memiliki kesulitan.7  
 

                                                           

 6John W. Santrock, Educational Psychology . Diterjemahkan: Tri Wibowo B.S, 
Psikologi Pendidikan (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2013), h. 229.  
 7Aldino, Peserta didik Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla, Hasil wawancara 27 Oktober 
2016.  
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 Hasil wawancara dengan peserta didik atas nama Aldino dapat dimaknai 

bahwa peserta didik tersebut tidak menyukai mata pelajaran Matematika karena 

tidak suka pada guru yang mengajarnya. Alasannya ialah karena guru yang 

mengajarkan matematika sering memberi hukuman. Lebih lanjut dari penuturan 

peserta didik kelas VIII-7 yang mengalami kesulitan belajar atas nama Fahri 

Andika mengemukakan: 

 Saat proses pembelajaran saya bisa mengerti ketika guru sedang mengajar 
 tetapi ketika mata pelajaran matematika saya kurang mengerti. Suasana 
 terasa tegang jika sedang belajar matematika, pada proses pembelajaran 
 jika guru bertanya dan peserta didik tidak bisa menjawab maka 
 hukumannya  ialah kingkring. Hal itulah yang membuat saya takut pada 
 saat belajar matematika karena gurunya galak. Saya takut ditunjuk 
 mengerjakan soal latihan karena takut salah dan mendapat hukuman.8 
 
 Jadi hasil pemaparan diatas, dapat dimaknai bahwa peserta didik tersebut 

tidak mampu pada pelajaran matematika karena kurang mengerti pada saat 

proses pembelajaran berlangsung sebab ia merasa tegang dalam belajarnya. Hal 

tersebut terjadi karena ia takut mendapat hukuman kingkring jika tidak bisa 

menyelesaikan soal latihan yang ditugaskan oleh guru matematika tersebut. 

Selain itu, peserta didik atas nama Frizal Ardana juga mengalami hal yang sama 

dengan Aldino dan Fahri Andika yang mengatakan: 

 Saya merasa sulit mengerti pada saat pelajaran matematika karena 
 gurunya terlalu cepat jika menjelaskan materi. Saya juga tidak berani 
 meminta agar bisa lebih pelan-pelan jika gurunya menerangkan sesuatu 
 karena takut. Menurut saya mata pelajaran matematika yang paling sulit 
 karena cara gurunya mengajar yang susah dipahami kemudian saat belajar 
 suasana terasa tegang karena takut diberi hukuman kingkring jika disuruh 
 mengerjakan soal latihan dan tidak bisa menjawabnya.9 

                                                           

 8Fahri Andika, Peserta didik Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 
wawancara, 27 Oktober 2016. 
 9Frizal Ardana, Peserta didik Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 
wawancara, 27 Oktober 2016.  
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 Sama halnya dengan Aldino dan Fahri Andika, Frizal Ardana juga 

mengungkapkan kesulitannya dalam belajar matematika. Menurutnya, ia merasa 

sulit mengerti pada mata pelajaran matematika karena gurunya terlalu cepat saat 

menjelaskan materi pelajaran sehingga susah dipahami. Selain itu, suasana yang 

terasa menegangkan saat belajar matematika disebabkan rasa takut jika diberi 

hukuman kingkring karena tidak bisa mengerjakan soal latihan. Jadi dari 

pemaparan peserta didik diatas dapat dimaknai peserta didik tidak mampu untuk 

belajar matematika karena tidak senang akan guru matematika termasuk cara 

mengajarnya serta seringnya seorang guru memberi hukuman.  

 Padahal seorang guru yang baik ialah guru yang dapat menggunakan 

bahasa yang mudah dicerna dan diterima  oleh peserta didik sehingga dapat 

menciptakan suasana kelas yang kondusif  yang dapat memberikan rasa senang, 

nyaman, mengasyikkan, penuh keakraban, bersemangat dan lain sebagainya.10 

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat guru yang belum memahami tugasnya 

sebagai guru dan belum bisa menjadi sosok yang menyenangkan bagi peserta 

didik di SMP Negeri 1 Alla. Mereka hanya sekedar mengajar tanpa mampu 

mengembangkan dirinya untuk dapat memahami peserta didik secara utuh 

dengan segala kepribadiannya yang berbeda-beda. Padahal setiap kesulitan yang 

dialami peserta didik, sepenuhkan bukan kesalahan dari peserta didik semata, 

namun lingkungan temapat ia belajar juga menjadi faktor yang menyebabkan 

peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

                                                           

 
10Iskandar Agung, Menghasilkan Guru Kompeten dan Profesional , (Jakarta: Bee Media 

Indonesia, 2012), h. 110.  
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b. Lambat belajar  

 Lambat belajar dapat dimaknai bahwa peserta didik yang mengalami 

keterlambatan dalam belajar ialah peserta didik dengan tingkat penguasaan 

materi yang rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan 

pelajaran berikutnya.11 Jenis kesulitan belajar ini memperlihatkan gejala lambat 

atau dalam proses perkembangannya lambat di mana peserta didik tidak mampu 

menyelesaikan tugas-tugas belajar dalam batas waktu yang telah ditetapkan 

biasanya peserta didik membutuhkan waktu belajar yang lebih lama untuk 

menyelesaikannya. Peserta didik yang memiliki kesulitan lambat belajar 

menunjukkan bahwa peserta didik tersebut belum dapat mencapai tingkat 

ketuntasan belajar akan tetapi hampir mencapainya. 

 Pada umumnya peserta didik yang lambat belajar menujukkan tingkah 

laku sebagai berikut: 

1) Keterlambatan dalam menerima pelajaran, lambat dalam mengelola 

pelajaran, lambat membaca, lambat memahami bacaan, lambat 

mengerjakan tugas, dan lambat memecahkan masalah.  

2) Kelainan tingkah laku yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan 

kebiasaan jelek. 

3) Kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan mengingat, dan kurang 

menyatakan ide atau mengemukakan pendapat.12 

                                                           

 
11Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 

Khusus, h. 16.  
 12Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 
Khusus, h. 126.  
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Jika dikaitkan dengan mata pelajaran, menurut bapak Rahman selaku wali kelas 

VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla menyebutkan terdapat peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar yakni lambat belajar.  

 Saya merasa sangat lambat dalam belajar matematika, sehingga mata 
 pelajaran yang saya anggap paling sulit adalah mata pelajaran 
 matematika. Saya sulit karena tidak menghafal perkalian. Pada saat 
 proses pembelajaran saya kadang bertanya kepada guru jika belum 
 mengerti, tetapi saya tetap merasa kurang mengerti.13 
 
 Pemaparan hasil wawancara diatas mengindikasikan bahwa peserta didik 

tersebut memang mengalami lambat belajar. Keterlambatan yang dialami peserta 

didik tersebut yang menganggap sulit mata pelajaran matematika karena tidak 

hafalnya perkalian yang merupakan dasar dalam belajar matematika. Hal ini 

sudah dikonfirmasi sendiri oleh wali kelas VIII-7 yakni bapak Rahman yang juga 

mengajarkan mata pelajaran matematika mengungkapkan bahwa peserta didik 

atas nama Nurjannah mengalami kesulitan belajar yaitu lambat belajar.  

 Terkait dengan kesulitan belajar yang dialami peserta didik kelas VIII-7 

di SMP Negeri 1 Alla, pendapat bapak Baharuddin hasil wawancara selaku 

Wakasek Bidang Kepeserta didikan dan mengajar mata pelajaran PKn yang 

menyatakan: 

 Kesulitan belajar yang ditemukan dikelas ketika proses pembelajaran 
 berlangsung yaitu ketidakmampuan belajar dan lambat belajar. Adapun 
 penyebab dari kesulitan belajar peserta didik pertama; peserta didik tidak 
 terlalu paham  bahasa Indonesia, kedua;  karena memang peserta didik 
 rata-rata malas belajar dirumah.14 
 

                                                           

 
13Nurjannah, Peserta didik Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla, Enreakang: Hasil 

wawancara, 27 Oktober 2016.  
 

14Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016.  
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 Jadi menurut penuturan bapak Baharuddin yang mengajar mata pelajaran 

PKn bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sebenarnya karena 

biasa tidak paham bahasa Indonesia. Hal tersebut mungkin dipengaruhi karena 

bahasa yang digunakan dalam keseharian itu ialah bahasa daerah yang dikenal 

dengan bahasa Duri. Setiap harinya komunikasi yang dilakukan peserta didik di 

dalam dan di luar lingkungan sekolah menggunakan bahasa daerah atau bahasa 

duri. Hanya sebagian peserta didik yang menggunakan bahasa Indonesia 

disekolah dan dirumah  apabila sedang berbicara, kebanyakan menggunakan 

bahasa duri tersebut.  

 Terkait dengan hal tersebut yang dipaparkan Bapak Baharuddin mengenai 

kesulitan belajar peserta didik, dibenarkan oleh wali kelas VIII-7 yakni bapak 

Rahman mengatakan bahwa memang ada keluhan dari guru bidang studi lainnya 

tentang kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 Menurutnya, ada keluhan dari guru-guru mata pelajaran mengenai peserta 
 didik kelas VIII-7 yang ditangani. Mulai dari peserta didik yang main di 
 dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung dan tidak 
 mengerjakan tugas. Hal ini sebenarnya karena ketidakmampuan belajar 
 peserta didik sehingga selalu menghindari kegiatan belajar. Itu tergantung 
 mata pelajaran, jika peserta didik tidak suka maka akan keluar atau 
 membolos seperti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
 Inggris.15 
 
Mengenai keluhan dari guru tentang kesulitan belajar yang dialami peserta didik 

dalam proses  pembelajaran dipertegas oleh ibu Hj. Maryam Rajuddin selaku 

kepala sekolah dan juga mengajar mata pelajaran IPA yang mengatakan: 

 Menurutnya, keluhan dari guru tentang kesulitan belajar yang dialami 
 peserta didik dalam proses pembelajaran sudah pasti ada. Dan yang paling 

                                                           

 15Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016. 
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 sering  dialami disini ialah peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas 
 dirumah karena terkadang orang tua tidak memperhatikan tugas-tugas 
 anaknya. Jadi ketika sudah disekolah kita cek tugasnya tidak dikerjakan 
 dan peserta didik tidak mengerjakan tugas karena tidak dibantu oleh 
 orang tuanya untuk  mengerjakan tugas tersebut. Jadi kurangnya 
 perhatian orang tua peserta didik terhadap pelajaran anaknya.16 
 
 Sebenarnya selain peran guru disekolah, orang tua juga harus lebih 

berperan aktif terhadap anak-anaknya dirumah karena kebanyakan waktu dalam 

sehari itu lebih lama dihabiskan dirumah jika dibandingkan saat dilingkungan  

sekolah. Walaupun pihak sekolah sudah memaksimalkan proses pembelajaran 

disekolah dengan menyediakan media pembelajaran tanpa perhatian dan 

pengawasan orang tua dirumah, peserta didik tetap tidak akan bisa maksimal 

dalam belajarnya. Lebih lanjut diungkapkan ibu Hj. Maryam Rajuddin:  

 Pihak sekolah selalu menyiapkan media pembelajaran seperti LCD 
 kecuali laptop yang belum. Jadi guru yang menyiapkan laptop dan 
 sekolah yang menyiapkan LCD di dalam kelas. Selain itu alat peraga 
 lainnya, misalnya carta atau ada guru yang membutuhkan alat peraga baru 
 jadi kita fasilitasi. Begitu halnya dengan buku-buku sebagai pegangan 
 kita belikan. Kemudian metode yang digunakan dalam proses 
 pembelajaran disesuaikan materi masing-masing guru mata pelajaran dan 
 menyesuaikan pada RPP yang mereka buat sendiri, jadi tidak ada 
 penyeragaman metode pembelajaran.17 
 
 Jadi menurut pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah 

sebenarnya sudah berusaha memaksimalkan proses pembelajaran yang 

berlangsung di SMP Negeri 1 Alla dengan memfasilitasi sarana maupun prasaran 

yang ada agar bisa menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Semua hal 

tersebut dilakukan semata-mata untuk menunjang proses bembelajaran, agar 

                                                           

 
16Hj. Maryam Rajuddin, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Alla (Guru mata pelajaran IPA), 

Enrekang: Hasil wawancara 1 November 2016.  
 17Hj. Maryam Rajuddin, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Alla (Guru mata pelajaran IPA), 
Enrekang: Hasil wawancara 1 November 2016.  
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kinerja guru-guru lebih baik, proses belajar peserta didik bisa lebih maksimal, dan 

kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik dapat teratasi dengan baik agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai. Lebih lanjut diungkapkan Ibu kepala sekolah 

bahwa: 

 Guru bimbingan dan konseling disekolah dalam mendiagnosa kesulitan 
 belajar yang dialami peserta didik itu memiliki peran banyak sekali. 
 Tetapi untuk  meringankan beban guru bimbingan dan konseling maka 
 guru bidang  studi dan wali kelas juga berperan dalam hal ini. Jadi 
 semua memiliki fungsi dan saling mengkomunikasikan temuan yang 
 didapatkan dari peserta didik. Saya selaku kepala sekolah selalu 
 melakukan pengawasan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling 
 karena ketika tidak ada pengawasan maka kita tidak bisa melihat 
 bagaimana perkembangan peserta didik, kemudian tidak bisa mengetahui 
 hal-hal apa yang dibutuhkan dalam penanganan peserta didik.18 
 
Kemudian dipertegas oleh wakasek bidang peserta didik dengan mengungkapkan: 

 Menurut saya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 
 kesulitan belajar peserta didik sudah efektif dan efisien. Saya salut 
 dengan tiga guru guru BK yang sebenarnya masih tenaga honorer tetapi 
 bisa betul-betul berperan agar peserta didik bisa jadi lebih baik. Saya 
 selaku wakasek bidang kepeserta didikan selalu melakukan pengawasan 
 dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karena setiap ada masalah 
 saya selalu dipanggil.19  
 
 Hasil pemaparan diatas menggambarkan bahwa dari kepala sekolah dan 

wakasek bidang kepeserta didikan selalu melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah. Apakah itu masalah kenakalan 

peserta didik, masalah dalam kesulitan belajar, atau masalah-masalah yang perlu 

bantuan dari BK untuk penyelesaiannya. Namun sedikit berbeda dari penuturan 

wali kelas VIII-7 bapak Rahman yang menyatakan:  

                                                           

 18Hj. Maryam Rajuddin, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Alla (Guru mata pelajaran IPA), 
Enrekang: Hasil wawancara 1 November 2016. 
 19Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016. 
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 Menurut saya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 
 kesulitan belajar peserta didik sudah efektif namun belum efisien.20  
  
Pendapat ini diungkapkan dengan alasan untuk pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik memang sudah 

efektif, artinya sudah dilaksanakan dengan tepat waktu. Namun menurutnya 

pelaksanaan tersebut belum efisien karena belum tepat guna atau sasaran yang 

ingin dicapai belum tercapai. Artinya masih ada diantara peserta didik anak 

walinya yang mengalami kesulitan belajar.  

 Secara garis besar, hasil wawancara mendalam dengan guru Bimbingan 

dan Konseling yakni ibu Citra Haryanti mengungkapkan bahwa proses 

pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar 

peserta didik di SMP Negeri 1 Alla yang dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Data didapat dari guru mata pelajaran atau wali kelas. 
2. Melakukan pemanggilan Bimbingan dan Konseling. 
3. Melakukan wawancara dengan peserta didik. 
4. Menentukan jenis kesulitan belajar dan faktor dari kesulitan belajar. 
5. Dikomunikasikan di sekolah dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. 
6. Pemberian bantuan, motivasi, atau mengingatkan agar lebih giat belajar. 
7. Dikomunikasikan kepada orang tua, artinya melakukan pemanggilan 

dengan cara mengirimi surat. 
8. Melakukan evaluasi.21  

 
 Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa data peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar selain didapat dari guru mata pelajaran atau 

wali kelas peserta didik, karena sebenarnya pengakuan dari guru bimbingan dan 

                                                           

 20Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016. 
 21Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 
wawancara 1 November 2016. 
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konseling mengungkapkan bahwa setiap harinya mereka melakukan observasi 

kelas untuk melihat perilaku menyimpang peserta didik ketika mengikuti 

pelajaran dalam hal ini kontrol kelas pada semua kelas. Pada proses ini guru 

bimbingan dan konseling juga melakukan absensi kepada semua peserta didik. 

Jika peserta didik memiliki masalah disekolah, termasuk kesulitan dalam belajar 

maka dilakukan pemanggilan untuk proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, 

kemudian diadakan wawancara dengan peserta didik.  

 Penuturan peserta didik dari hasil wawancara langsung tersebut sudah 

dapat ditentukan jenis kesulitan belajar dan faktor dari kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik. Dengan mengetahui  kesulitan belajar dan faktor dari 

kesulitan belajar tersebut, selanjutnya dikomunikasikan dengan guru mata 

pelajaran khususnya wali kelas yang menangani peserta didik yang memiliki 

kesulitan belajar. Setelah itu, maka pemberian bantuan harus dilaksanakan, 

memotivasi, serta selalu mengingatkan agar lebih giat belajar agar kesulitan 

belajar yang dimilki peserta didik bisa teratasi dengan maksimal. 

  Selain melakukan komunikasi yang baik dengan guru mata pelajaran dan 

wali kelas, hal tersebut juga dikomunikasikan dengan orang tua peserta didik 

yang memiliki masalah disekolah dengan menyurati untuk pemanggilan bertemu 

dengan guru bimbingan dan konseling membahas mengenai masalah peserta 

didik disekolah termasuk kesulitan belajarnya. Langkah terakhir yang dilakukan 

ialah melakukan evaluasi sebagai hasil akhir dari proses pelaksanaan bimbingan 

dan konseling yang telah dilakukan dalam mendiagnosa kesulitan belajar peserta 

didik di SMP Negeri 1 Alla khususnya kela VIII-7.  
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 Kesimpulan peneliti terhadap permasalahan peserta didik yang memiliki 

kesulitan belajar di SMP Negeri 1 Alla kelas VIII-7 karena beberapa faktor yaitu:  

1. Masalah diri sendiri atau kondisi kepribadian, yaitu masalah yang timbul 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan 

diri sendiri, seperti: sifat malu-malu dan kurang percaya diri, sikap acuh, 

tidak mau belajar atau malas belajar dan sebagainya. 

2. Masalah dalam keluarga yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-

hambatan yang terjadi sebagai akibat dari situasi-situasi yang terjadi 

dalam keluarga. Adapun yang dimaksudkan disini ialah keluarga yang 

broken home, berimbas kepada kurangnya perhatian kepada anak dirumah 

dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. 

3. Masalah di sekolah yaitu masalah yang timbul akibat suasana di sekolah 

yang kurang menyenangkan. Sesuai hasil wawancara yang didapatkan 

dari peserta didik, bahwa adanya sikap guru yang terlalu keras berdampak 

pada rasa kurang nyaman dalam proses pembelajaran karena suasana yang 

tegang dan takut akan hukuman. 

4. Masalah pengisisan waktu luang, yaitu masalah yang timbul akibat 

penggunaan waktu luang yang tidak bermanfaat. Pernyataan dari wakasek 

bidang kepeserta didikan bahwa banyak peserta didik yang berkelompok. 

Maksudnya ialah peserta didik berkumpul atau berkelompok bukan untuk 

belajar atau menyelesaikan tugas sekolah tetapi hanya mengisi waktu 

luang sepulang sekolah dengan nongkrong bersama, dan hal ini 

dibenarkan dari mereka dengan mengatakan sering nongkrong bersama. 
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BBBB.... Faktor pendukung dan penghambat Faktor pendukung dan penghambat Faktor pendukung dan penghambat Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

dalam mendalam mendalam mendalam mendiagnosisdiagnosisdiagnosisdiagnosis    kesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didik    di SMP Negeri 1 Alla di SMP Negeri 1 Alla di SMP Negeri 1 Alla di SMP Negeri 1 Alla 

Kec. Alla Kab. EnrekangKec. Alla Kab. EnrekangKec. Alla Kab. EnrekangKec. Alla Kab. Enrekang    

 Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Alla memiliki faktor pendukung 

dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya dan penghambat menurut ibu 

Citra selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Alla yang 

menangani kelas VIII-7 mengungkapkan:  

 Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 
 mendignosa kesulitan belajar peserta didik yaitu pertama: adanya kerja 
 sama dari wali kelas peserta didik, kedua: bisa mengetahui dengan 
 menggunakan angket  kesulitan belajar. Sedangkan faktor penghambatnya 
 yang pertama: kurang dukungan dari orang tua peserta didik, kedua: 
 sebagian guru juga tidak menunjukkan kerja sama dalam hal ini wali kelas 
 peserta didik.22  
 
 Menurut penuturan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Alla 

bahwa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah karena 

adanya wali kelas yang selalu berbagi informasi atau selalu dikomunikasikan 

mengenai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua 

itu, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan angket kesulitan belajar 

itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya itu karena kurangnya dukungan 

dari orang tua peserta didik, artinya ada orang tua yang tidak memenuhi 

panggilan dari guru bimbingan dan konseling jika mereka disurati. Selain itu, 

adanya sebagian wali kelas juga yang tidak menunjukkan kerja sama. Seperti 

halnya menurut bapak Rahman yang juga wali kelas VIII-7 mengatakan: 

                                                           

 
22Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 

wawancara 1 November 2016.  
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 Menurut hasil pengamatan saya, faktor pendukung pelaksanaan 
 bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar peserta 
 didik yaitu selalu melakukan pemanggilan kepada orang tua peserta didik 
 dan penghambatnya yaitu keseringan orang tua tidak datang, biasa jika 
 disurati tetap tidak datang.23 
 
 Hasil pemaparan diatas menjelaskan bahwa di dalam proses bimbingan 

dan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, faktor 

pendukung dalam mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik ialah dilakukan 

pemanggilan terhadap orang tua peserta didik kesekolah dan orang tua memenuhi 

panggilan tersebut. Jika memang orang tua memiliki perhatian terhadap sekolah 

anaknya maka pemanggilan akan dipenuhi karena hal tersebut menyangkut 

anaknya sendiri. Namun terkadang atau keseringan orang tua tidak menggubris 

jika pihak sekolah menyurati, dalam hal ini pemanggilan yang dilakukan oleh 

guru bimbingan dan konseling. Entah dengan alasan mereka sibuk bekerja atau 

ada kepentingan lain, tetapi menurut saya pendidikan anak juga sangat penting. 

Inilah yang menjadi faktor penghambat dalam mendiagnosa kesulitan belajar 

peserta didik, tidak adanya kerja sama dari orang tua itu sendiri.  

 Senada dengan hal tersebut diatas, lebih jauh penuturan dari bapak 

Baharuddin yang merupakan Wakasek bidang kepeserta didikan mengungkapkan 

bahwa:  

 Menurut hasil pengamatan saya, yang menjadi faktor pendukung 
 pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan 
 belajar peserta didik itu yang pertama: kerja sama dari orang tua, kedua: 
 guru bidang studi, dan ketiga: adanya support dari kepala sekolah. 
 Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pertama: peserta didik yang 

                                                           

 23Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016.  
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 malas belajar karena  kurangnya motivasi, kedua: pengaruh lingkungan 
 dimana peserta didik keseringan berkumpul dengan temannya.24  
 
 Jadi hasil penuturan diatas dapat dimaknai bahwa yang menjadi faktor 

pendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa kesulitan 

belajar peserta didik antara lain adanya kerja sama dari orang tua itu sendiri, 

komunikasi yang baik antara guru bidang studi dengan guru bimbingan dan 

konseling, serta adanya support dari kepala sekolah. Adapun faktor 

penghambatnya yaitu dari peserta didik yang malas belajar karena kurangnya 

motivasi dari orang tua dan karena adanya pengaruh lingkungan sekitarnya 

dimana peserta didik keseringan berkumpul dengan temannya. Mereka 

berkumpul bukan karena belajar kelompok tetapi lebih kepada main bersama, 

nongkrong dan lain sebagainya.  

 Keberhasilan proses pendidikan tidak lepas dari hubungan atau 

komunikasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Mulai dari 

peserta didik dalam interaksinya pada proses pembelajaran dengan guru mata 

pelajaran, peserta didik dengan guru bimbingan dan konseling dalam proses 

pelaksanaan bimbingan dan konseling, para guru dan orang tua peserta didik, 

guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta kepala sekolah yang menjadi leader 

disekolah. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu Citra Haryanti yang memaparkan 

sikap komunikatifnya terhadap wali kelas dan orang tua peserta didik mengenai 

peserta didik yang memiliki kesulitan belajar:  

 Kita selalu mengkomunikasikan mengenai peserta didik yang memiliki 
 kesulitan belajar dengan wali kelas peserta didik, kita sama-sama untuk 

                                                           

 24Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016. 
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 membantu masalah peserta didik tersebut. Sedangkan komunikasi dengan 
 orang tua peserta didik kita juga sering adakan misalkan pemanggilan 
 orang tua, tetapi masalahnya biasa tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ada 
 orang tua yang datang dan ada yang tidak datang memenuhi panggilan 
 dari sekolah.25  
 
 Dari pemaparan diatas dapat dimaknai bahwa guru bimbingan dan 

konseling sudah menjalin komunikasi yang baik dengan wali kelas peserta didik 

yang memiliki kesulitan belajar dan sama-sama memberi bantuan kepada peserta 

didik tersebut. Begitupun dengan orang tua peserta didik, guru bimbingan dan 

konseling senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

pemanggilan orang tua peserta didik oleh guru bimbingan dan konseling untuk 

membahas kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik dan pilihan bantuan yang 

bisa orang tua terapkan agar kesulitan belajar anaknya bisa teratasi.  

 Penuturan dari guru bimbingan dan konseling dibenarkan oleh wali Kelas 

VIII-7 mengenai peserta didik yang memiliki kesulitan belajar yang 

mengungkapkan:  

 Komunikasi dengan guru bimbingan dan konseling mengenai peserta 
 didik yang memiliki kesulitan belajar selalu di komunikasikan, artinya 
 selalu  berkonsultasi satu sama lain mengenai hal tersebut.26 
 
Hal ini juga di ungkapkan oleh wakasek bidang kepeserta didikan dengan 

penuturannya:  

 Komunikasi dengan guru bimbingan dan konseling mengenai peserta 
 didik yang memiliki kesulitan belajar selalu di komunikasikan, artinya 
 disampaikan kepada guru bimbingan dan konseling agar orang tua peserta 

                                                           

 25Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 
wawancara 1 November 2016.  
 26Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016. 
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 didik yang mengalami kesulitan belajar diberi tahu. Begitu juga 
 komunikasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran, bahkan 
 terkadang ada peserta didik  dibawa ke ruang bimbingan dan konseling 
 untuk dilakukan remedial oleh guru  mata pelajaran.27 
 
 Jadi hubungan guru bimbingan dan konseling dan wali kelas VIII-7 cukup 

baik dengan selalu mengkomunikasikan mengenai peserta didik yang memiliki 

kesulitan belajar dan selalu berkonsultasi satu sama lain. Selain itu, komunikasi 

yang baik juga terjalin dari wakasek bidang kepeserta didikan dengan wali kelas 

dan guru mata pelajaran. Hubungan berbagai pihak yang berperan dalam 

menangani peserta didik yang memiliki kesulitan belajar disekolah selalu terjalin 

dengan baik. Komunikasi antara guru bimbingan dan konseling dengan orang tua 

peserta didik/ wali peserta didik juga cukup baik. Hal ini dipertegas oleh orang 

tua peserta didik/ wali peserta didik yang mengatakan bahwa:  

 Selama ini hubungan dengan guru bimbingan dan konseling di SMP 
 Negeri 1 Alla seperti biasa baik, artinya komunikasi dengan guru 
 bimbingan dan konseling lancar. Terus jika kadang guru bimbingan dan 
 konseling memanggil ke sekolah, kita biasanya menjalin hubungan yang 
 baik juga. Selama ini jika ada panggilan, saya selalu memenuhi 
 panggilan dari guru bimbingan dan konseling peserta didik tersebut.28  
 
Ini adalah penuturan dari wali peserta didik atas nama Frizal Ardana, yang 

merupakan salah satu dari peserta didik kelas VIII-7 yang memiliki kesulitan 

belajar berupa ketidakmampuan belajar.   

Hal yang senada di ungkapkan oleh orang tua peserta didik/ wali peserta didik 

lainnya yang mengungkapkan bahwa: 

                                                           

 27Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016.  
 28Wahyudi Akbar, Orang Tua Peserta didik/ Wali Peserta didik, Enrekang : Hasil 
Wawancara 2 November 2016.  
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 Hubungan dengan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Alla 
 baik artinya komunikasi dengan guru bimbingan dan konseling berjalan 
 dengan lancar karena setiap  ada panggilan mengenai anak saya, saya 
 selalu  mengahadiri.29  
 
Hasil pemaparan yang diungkapkan oleh kedua orang tua peserta didik/ wali 

peserta didik tersebut diatas bahwa komunikasi yang dijalin antara orang tua 

peserta didik/ wali peserta didik dengan guru bimbingan dan konseling di SMP 

Negeri 1 Alla cukup baik dan lancar. Artinya mereka selalu memenuhi panggilan 

yang ditujukan kepada mereka jika guru bimbingan dan konseling melakukan 

pemanggilan secara tertulis dengan cara menyurati agar kiranya memenuhi 

panggilan dari pihak sekolah.  

 Mengenai berpengaruh atau tidaknya pelaksanaan bimbingan dan 

konseling disekolah dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, 

dikemukakan oleh bapak Rahman selaku wali kelas:  

 Iya sangat berpengaruh pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah 
 dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik. Setiap hari 
 guru bimbingan dan konseling melakukan kontrol kelas dan apabila ada 
 peserta didik yang tidak datang ke sekolah selama tiga hari maka akan 
 disurati orang  tuanya.30  
 
Hal tersebut diatas dibenarkan oleh bapak Baharuddin selaku wakasek bidang 

kepeserta didikan yang  mengemukakan bahwa:  

 Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dalam mengatasi 
 kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik itu berpengaruh karena 
 peserta didik yang berkesulitan belajar dapat berhasil dalam proses 
 pembelajarannya.31 
                                                           

 29Hastri Baco, Orang Tua Peserta didik/ Wali Peserta didik, Enrekang : Hasil 
Wawancara 2 November 2016.  
 30Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016. 
 31Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016. 
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 Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah berpengaruh dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta 

didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bukan hanya untuk penyelesaian 

masalah yang dihadapi peserta didik akan tetapi lebih kepada pemberian 

pemahaman baik kepada dirinya sendiri, pemahaman akan situasi sekarang dan 

yang akan datang agar nantinya peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya.  

CCCC.... Hasil proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam menHasil proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam menHasil proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam menHasil proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosa diagnosa diagnosa diagnosa 

kesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didikkesulitan belajar peserta didik    di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekangdi SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang    

 Secara umum tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah 

berupaya untuk membantu peserta didik menemukan pribadinya, dalam hal ini 

mengenai kekuatan dan kelemahan dirinya. Maka tugas seorang konselor sekolah 

dalam hal ini guru bimbingan dan konseling haruslah orang-orang yang 

profesional dibidangnya, artinya secara formal mereka lulusan dari perguruan 

tinggi atau institusi pendidikan yang berwenang. Selain itu, peran dari beberapa 

pihak juga dibutuhkan khususnya untuk menangani peserta didik yang memiliki 

kesulitan belajar seperti kepala sekolah, wakasek bidang kepeserta didikan, wali 

kelas, guru bidang studi dan lain sebagainya yang terlibat dalam lingkungan 

sekolah.  

 Hasil dari proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang masih kurang optimal sepenuhnya, hal 
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tersebut utamanya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan sesama guru, 

orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri. Ketidakoptimalan tersebut 

berdampak pada kesulitan belajar yang dialami peserta didik.  

 Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa peserta didik yang berada dikelas 

VIII-7 ada yang mengalami kesulitan belajar. Dari 21 orang peserta didik yang 

berada di dalam kelas, terdapat 4 orang yang mengalami kesulitan belajar dengan 

jenis kesulitan ialah ketidakmampuan belajar dan lambat belajar. 

Ketidakmampuan belajar sebanyak 3 orang peserta didik dan lambat belajar 

sebanyak 1 orang peserta didik. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik ialah faktor internal dan faktor eksternal. Pertama 

faktor internal yakni malas belajar, dan kedua faktor eksternal yaitu dari pihak 

guru dan cara orang tua mendidik dan mengontrol belajar peserta didik. 

 Sehubungan dengan hal ini, bukan hanya peran guru bimbingan dan 

konseling yang dibutuhkan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, akan 

tetapi dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Alangkah lebih 

bijaksana apabila semua guru terlibat dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik. Jadi bukan hanya guru bimbingan dan konseling yang memberikan solusi 

dalam upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik, tetapi selalu 

berkoordinasi dengan para wali kelas, guru mata pelajaran, wakasek bidang 

kepeserta didikan bahkan kepala sekolah. Adapun upaya yang dilakukan 

beberapa pihak untuk membantu mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki 

peserta didik antara lain: 
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 Guru bimbingan dan konseling yakni ibu Citra Haryanti menuturkan 

bahwa:  

 Upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar 
 peserta didik yaitu dengan selalu memberi motivasi peserta didik itu 
 sendiri dan membantu agar peserta didik bisa lebih memahami 
 pelajarannya.32  
 
 Pemberian motivasi sangat perlu diberikan khususnya bagi peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar karena dengan demikian ada dorongan kepada 

peserta didik itu sendiri agar bisa lebih memacu dirinya untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang dimiliki. Selain itu, membantu semaksimal mungkin agar 

peserta didik bisa lebih memahami pelajarannya. Hal tersebut diwujudkan 

dengan selalu mengontrol peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. 

Tindakan paling nyata yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam hal 

ini dengan memanggil dan mengawasi sendiri peserta didik untuk mengerjakan 

tugas di ruangan bimbingan dan konseling. Selain guru bimbingan dan konseling, 

bapak Rahman selaku wali kelas VIII-7 menyatakan bahwa: 

 Upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar 
 peserta didik yaitu dengan selalu konsultasi dengan orang tua peserta 
 didik.33   
 
Pendapat diatas menekankan bahwa guru harusnya selalu berkonsultasi dengan 

orang tua peserta didik. Jadi guru perlu mengadakan komunikasi dan hubungan 

baik dengan orang tua peserta didik untuk mengetahui keadaan peserta didik, hal 

tersebut sangat membantu bagi guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar 

                                                           

 
32Citra Haryanti, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla, Enrekang: Hasil 

wawancara 1 November 2016. 
 33Rahman, Wali Kelas VIII-7 (Guru mata pelajaran Matematika) di SMP Negeri 1 Alla, 
Enrekang: Hasil wawancara 28 Oktober 2016. 
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peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan dari kepala sekolah yang 

menyatakan: 

 Upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar 
 peserta didik  dengan beberapa cara pertama, menjalin hubungan dengan 
 orang tua; kedua, diadakan persuratan; ketiga, diskusi bersama.34 

 
 Hubungan baik dengan orang tua peserta didik sangat dibutuhkan karena dengan 

ini guru akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai peserta didik. 

Selain itu komunikasi dengan orang tua peserta didik juga digunakan untuk 

memberi pengertian kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya di 

luar sekolah dan mengontrol belajar peserta didik dirumah. Jadi bukan hanya 

guru dan pihak sekolah terkait yang bertindak, akan tetapi dibutuhkan peran 

orang tua peserta didik itu sendiri.  

Wakasek bidang kepeserta didikan menuturkan: 

 Kita berusaha mengatasi kesulitan belajar peserta didik dengan berbagai 
 upaya,  kita motivasi, guru memotivasi, kepala sekolah memotivasi dan 
 terkadang di ikutkan dengan lomba-lomba dan olimpiade baik bidang 
 akademik, bidang olahraga dan lain sebagainya yang dapat memotivasi 
 peserta didik. Artinya pihak  sekolah selalu berusaha agar peserta didik 
 selalu  termotivasi, sampai melakukan kegiatan bela Negara. Pokoknya 
 kita usaha mereka termotivasi untuk belajar, semuanya itu kami lakukan 
 bagaimana peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya.35 
 
 Pendapat di atas menekankan bahwa memotivasi sangat penting karena 

dapat membangkitkan semangat peserta didik agar bisa belajar lebih giat lagi. 

Selain memotivasi dengan bantuan moril,  wakasek bidang kepeserta didikan 

                                                           

 34Hj. Maryam Rajuddin, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Alla (Guru mata pelajaran IPA), 
Enrekang: Hasil wawancara 1 November 2016.  
 35Baharuddin, Wakasek Bidang Kepeserta didikaan (Guru mata pelajaran PKn), 
Enrekang: Hasil wawancara 29 Oktober 2016. 
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juga memotivasi dengan mengikutkan peserta didik dalam kegiatan sekolah yang 

lebih bermanfaat seperti olimpiade dan perlombaan pada bidang olahraga.  

 Sementara dari orang tua atau wali peserta didik yang sempat dikunjungi 

untuk dilakukan wawancara menuturkan: 

 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar anak saya, 
 biasanya sepulang sekolah disuruh mengisi waktu luang dengan 
 mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari disekolah itu yang 
 pertama, kedua ialah sering memotivasi untuk lebih rajin belajar, dan 
 yang ketiga ialah biasanya mengawasi jika sedang mengerjakan tugas dari 
 sekolah.36 
 
Jadi menurut pengakuan bapak Wahyudi Akbar bahwa upaya yang dilakukannya 

untuk mengatasi kesulitan belajar anak walinya yaitu dengan memberitahu agar 

selalu mengulang pelajaran sesampainya dirumah, selala memotivasi agar giat 

belajar lagi, dan memberi pengawasan jika sedang mengerjakan tugas dari 

sekolah (PR). Pengawasan dilakukan sekaligus untuk membantu jika anaknya 

tidak mampu mengerjakan tugas yang dikerjakan. Sementara orang tua yang 

lainnya menuturkan: 

 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar anak saya yaitu 
 selalu diperingatkan untuk belajar dan melengkapi tugas-tugas yang 
 diberikan di sekolah.37  
 
Beda orang tua, beda cara mengupayakan kesulitan belajar yang dimiliki anaknya 

atau anak walinya. Hasil penuturan diatas menjelaskan bahwa Ibu Hastri Baco 

hanya menekankan kepada anak walinya agar lebih rajin belajar serta melengkapi 

tugas-tugas yang diberikan di sekolah, tidak ada tindak nyata seperti mengawasi 

                                                           

 36Wahyudi Akbar, Orang Tua Peserta didik/ Wali Peserta didik, Enrekang : Hasil 
Wawancara 2 November 2016.  
 37Hastri Baco, Orang Tua Peserta didik/ Wali Peserta didik, Enrekang : Hasil 
Wawancara 2 November 2016.  
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dalam mengerjakan tugas agar bisa memberi bantuan jika anaknya tidak mampu 

mengerjakan tugas dari sekolah tersebut.  

 Peran orang tua dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah sangat perlu karena akan menunjang pelaksanaan yang dilakukan oleh 

guru bimbingan dan konseling. Terkait hal ini, orang tua sangat berperan karena 

sebenarnya para peserta didik lebih lama di lingkungan rumah dibandingkan 

berada di lingkungan sekolah. Informasi yang didapat dari orang tua peserta didik 

bisa memudahkan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan 

oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah. Itulah sebabnya kerja sama dari 

orang tua peserta didik begitu penting. 
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BAB VBAB VBAB VBAB V    

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    

AAAA.... Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan     

 Berdasarkan uraian materi sebelumnya dan hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar siswa kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla 

Kabupaten Enrekang, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Mengenai proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar siswa kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla yang dilakukan 

guru bimbingan dan konseling seperti melakukan observasi, memeriksa siswa, 

dan mewawancarai orang tua peserta didik. Proses ini sudah efektif tetapi 

belum efisien. Artinya efektif karena proses pelaksanaannya sudah tepat daya 

atau waktu, di optimalkan sesuai yang telah diterapkan oleh guru bimbingan 

dan konseling. Namun menurut peneliti belum efisien, artinya proses 

pelaksanaannya belum tepat guna. Hal ini terbukti masih adanya peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar dalam hal ini permasalahan belajar. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa kelas VIII-7 di SMP 

Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. Enrekang antara lain: Faktor pendukung yaitu; 

adanya kerja sama dari wali kelas, adanya kerja sama dari guru bidang studi, 

adanya kerja sama dari orang tua siswa dengan memenuhi pemanggilan dari 

pihak sekolah, serta support dari kepala sekolah yang sangat memperhatikan 

semua yang terjadi di sekolah khususnya di SMP Negeri 1 Alla. Sedangkan 
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faktor penghambat yaitu; terdapat orang tua siswa yang menunjukkan kurang 

mendukung dengan tidak bersedia memenuhi jika pihak sekolah melakukan 

pemanggilan baik itu secara lisan ataupun tertulis, sebagian guru juga tidak 

menunjukkan kerja sama dalam hal ini wali kelas siswa, serta adanya siswa 

yang enggan atau malu bahkan takut mengakui kesulitan belajar atau 

permasalahan belajar yang dialami disekolah. 

3. Hasil proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar siswa kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kec. Alla Kab. 

Enrekang yaitu dapat diketahui bahwa terdapat siswa yang mengalami 

kesulitan belajar atau memiliki permasalahan belajar yakni ketidakmampuan 

belajar dan lambat belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

atau permasalahan belajar berupa ketidakmampuan belajar dalam 

mengerjakan soal latihan dan lambat belajar karena tidak hafal perkalian. 

Dengan demikian siswa yang memiliki kesulitan belajar di upayakan agar 

mendapat bantuan mengenai masalah yang dihadapinya dari berbagai pihak 

yang bertanggung jawab di dalamnya. Di harapkan pemberian bantuan dapat 

meminimalisir kesulitan belajar yang dimiliki siswa.  

4. Peneliti berkesimpulan terhadap permasalahan siswa yang memiliki kesulitan 

belajar di SMP Negeri 1 Alla kelas VIII-7 karena beberapa faktor antara lain:  

a. Masalah diri sendiri atau kondisi kepribadian, yaitu masalah yang timbul 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan 

diri sendiri, seperti: sifat malu-malu dan kurang percaya diri, sikap acuh, 

tidak mau belajar atau malas belajar dan sebagainya. 
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b. Masalah dalam keluarga yaitu kesulitan atau hambatan yang terjadi 

sebagai akibat dari situasi yang terjadi dalam keluarga. Adapun yang 

dimaksudkan disini ialah keluarga yang broken home, berimbas kepada 

kurangnya perhatian kepada anak dirumah dan tidak terjalinnya 

komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. 

c. Masalah di sekolah yaitu masalah yang timbul akibat suasana di sekolah 

yang kurang menyenangkan. Seperti adanya sikap guru yang terlalu keras 

berdampak pada rasa kurang nyaman dalam proses pembelajaran karena 

suasana yang tegang dan takut akan hukuman. 

d. Masalah pengisisan waktu luang, yaitu masalah yang timbul akibat 

penggunaan waktu luang yang tidak bermanfaat. Ada banyak siswa yang 

bergaul dengan  berkelompok-kelompok. Maksudnya disini ialah siswa 

berkumpul atau berkelompok bukan karena belajar atau menyelesaikan 

tugas sekolah tetapi hanya untuk mengisi waktu sepulang sekolah dengan 

nongkrong bersama.  

BBBB.... Implikasi Kajian Implikasi Kajian Implikasi Kajian Implikasi Kajian     

 Sekecil apapun hasil dari suatu penelitian ilmiah/ karya ilmiah, tentu 

diharapkan dapat memberikan implikasi yang sangat berharga baik untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dijadikan bahan pertimbangan dan 

kebijakan dalam pengaplikasian hasil penelitian di lapangan secara nyata.  

 Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar siswa kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla 

Kabupaten Enrekang sudah terlaksana secara efektif artinya tepat waktu telah 
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diaplikasikan namun belum efisien atau tepat guna dalam proses penerapannya. 

Kurang optimalnya proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosa kesulitan belajar siswa berdampak pada masih adanya siswa yang 

memiliki kesulitan belajar dari hasil diagnosa yang telah dilakukan. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya faktor penghambat seperti adanya guru atau wali kelas 

yang kurang menunjukkan kerja sama dan dari pihak orang tua pun juga sama. 

Namun tidak kalah pentingnya berbagai faktor yang menyebabkan siswa 

memiliki kesulitan belajar yang perlu penanganan.   
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN    

INSTRUMENINSTRUMENINSTRUMENINSTRUMEN    PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN    

AAAA.... Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pengamatan/ ObservasiPengamatan/ ObservasiPengamatan/ ObservasiPengamatan/ Observasi    

Nama Peneliti  : IRMA 

Tempat Meneliti  : SMP Negeri 1 Alla 

Petunjuk Pengisian : Cek list sesuai dengan Pengamatan 

1111.... Aspek PelaAspek PelaAspek PelaAspek Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.ksanaan Bimbingan dan Konseling.ksanaan Bimbingan dan Konseling.ksanaan Bimbingan dan Konseling.    

Tabel 6 
Aspek Pengamatan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. 

NO. Aspek Hal-hal yang 
diamati 

Deskripsi Pengamatan Ya  
 

Tdk  

1. Pelaksanaan Bimbingan 
dan Konseling  

 
Prosedur 

Guru BK mengikuti prosedur 
pelaksanaan langkah-langkah 
diagnosis kesulitan belajar 

 �  

Media/ Alat 
bantu/ Kartu 

kendali 

Guru BK menggunakan media/ 
alat bantu dalam pelaksanaan 
Bimbingan dan Konseling 

�   

 
Waktu 

Alokasi waktu yang di 
gunakan dalam pelaksanaan 
Bimbingan dan Konseling 
sudah cukup atau tidak 

�  
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Komunikasi  a. Guru BK dalam 
melaksanakan proses BK 
menunjukkan sikap terbuka 
untuk menerima semua 
peserta didik 

b. Guru BK dalam 
melaksanakan proses BK 
mengembangkan sikap 
komunikasi dialogis 
terhadap peserta didik 

c. Guru BK menunjukkan 
sikaf objektif terhadap 
seluruh peserta didik  

d. Guru BK menunjukkan 
sikap mengasihi terhadap 
semua peserta didik 

e. Guru BK berkomunikasi 
baik dengan kepala sekolah  

f. Guru BK berkomunikasi 
baik dengan guru/wali kelas  

g. Guru BK menunjukkan 
sikap adil terhadap semua 
orang tua peserta didik 

h. Menjalin komunikasi 
dialogis dengan orang tua/ 
wali peserta didik 

i. Guru BK dapat bekerja 
secara optimal disekolah 

j. Guru BK melakukan 
kunjungan ke rumah peserta 
didik 

� 

 
 
 
� 

 
 
 
 
� 

� 
 
 
� 

 
� 

 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  
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2222.... Faktor Internal kesulitan belajar Faktor Internal kesulitan belajar Faktor Internal kesulitan belajar Faktor Internal kesulitan belajar peserta didikpeserta didikpeserta didikpeserta didik....    

Tabel 7 
Faktor internal penyebab kesulitan belajar peserta didik 

No Aspek Hal-hal yang 
diamati 

Deskripsi Pengamatan Ya Tdk 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragam faktor penyebab 
kesulitan belajar 
peserta didik 

Faktor Internal 
(faktor dari dalam 
peserta didik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gangguan psikis 
a. Kurangnya kemampuan 

mental yang bersifat 
potensial (kecerdasan) 

b. Kurang perhatian dan 
kurangnya penguasaan 
terhadap kebiasaan belajar 

c. Kesiapan diri yang kurang 
matang  
 
Gangguan fisik  

a. Kurang berfungsinya alat-
alat indera penglihatan dan 
pendengaran 

b. Gangguan kesehatan lainnya 
(sering sakit-sakitan) 
 
Gangguan Emosi 

a. Merasa tidak aman 
b. Kurang bisa menyesuaikan 

diri, baik dengan orang, 
situasi, maupun kebutuhan 

c. Adanya perasaan kompleks 
(tidak karuan), perasaan 
takut yang berlebihan 
(phobia),  perasaan ingin 
melarikan diri atau 
menghindar dari masalah 
yang dialami. 

d. Ketidakmatangan emosi 

� 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

    

    

    

    



111 

 

  

 

3333.... Faktor Eksternal penyebab kesulitan belajar Faktor Eksternal penyebab kesulitan belajar Faktor Eksternal penyebab kesulitan belajar Faktor Eksternal penyebab kesulitan belajar peserta didikpeserta didikpeserta didikpeserta didik    

Tabel 8 
Faktor eksternal kesulitan belajar peserta didik 

 
No Aspek Hal-hal yang 

diamati 
Deskripsi Pengamatan Ya Tdk 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragam faktor penyebab 
kesulitan belajar 
peserta didik 

Faktor Eksternal 
(faktor dari luar 
peserta didik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Khusus 

Faktor Keluarga 
a. Broken home,  pengaruh 

keluarga yang tidak 
harmonis 

b. Rendahnya kehidupan 
ekonomi, pas-pasan atau 
bahkan berkekurangan.  
 

Faktor Masyarakat 
a. Lokasi/ area yang jauh dari 

ketenangan dan ketentraman 
b. Teman sebaya atau 

sepermainan yang nakal 
c. Pengaruh lingkungan yang 

bersifat negatif 
 

Faktor Sekolah 
a. Kondisi dan letak gedung 

sekolah yang tidak strategis 
b. Lingkungan sekolah yang 

kurang kondusif 
c. Kurangnya fasilitas belajar 

yang memadai 
 

a. Disleksia, yaitu kesulitan 
belajar membaca 

b. Disgrafia, yaitu 
ketidakmampuan mengingat 
cara membuat huruf atau 
simbol-simbol matematika 

c. Diskalkulia, yaitu 
ketidakmampuan matematik 

 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 

 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
� 

 
� 

 
 
� 

 
� 
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4444.... Kesulitan belajar Kesulitan belajar Kesulitan belajar Kesulitan belajar peserta didikpeserta didikpeserta didikpeserta didik    kelas VIIIkelas VIIIkelas VIIIkelas VIII----7 SMP Negeri 1 Alla7 SMP Negeri 1 Alla7 SMP Negeri 1 Alla7 SMP Negeri 1 Alla 
    

Tabel 9 
Kesulitan belajar peserta didik kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 

 
 
No. 

 
Jenis Masalah Belajar 

Jenis Kelamin  
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Kekacauan belajar 
(Learning Disorder) 

- - - 

2. Ketidakmampuan belajar 
(Learning Disability) 

3 - 3 

3. Ketidakfungsian belajar 
(Learning Disfunctions) 

- - - 

4. Pencapaian rendah 
(Under Achiever) 

- - - 

5. Lambat belajar 
(Slow Learner) 

- 1 1 

 
 

BBBB.... BlankoBlankoBlankoBlanko    DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi    

1111.... Dokumen Sekolah di Dokumen Sekolah di Dokumen Sekolah di Dokumen Sekolah di SMP Negeri 1 Alla.SMP Negeri 1 Alla.SMP Negeri 1 Alla.SMP Negeri 1 Alla.    

NO Dokumen  Keterangan 

1.  Profil SMP Negeri 1 Alla  Ada  

2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 1 Alla Ada  

3. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Alla  Ada  

4. Nama Guru dan Staf SMP Negeri 1 Alla Ada  

5. Kelender Akademik SMP Negeri 1 Alla Ada  

6. Denah SMP Negeri 1 Alla Ada  
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1. Profil SMP Negeri 1 Alla    
 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Nama Sekolah 

Nomor statistik/ NIS 

Provinsi 

Otonomi Daerah 

Kecamatan  

Desa/ Kelurahan 

Jalan  

Kode pos  

Telepon 

Email 

Status Sekolah 

Akreditasi 

Surat Keputusan/ SK 

Tahun Berdiri 

Tahun Perubahan 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Bangunan Sekolah  

Penyelenggara  

Perjalanan/ Perubahan Sekolah 

SMP Negeri 1 Alla 

201191600023 

Sulawesi Selatan 

Kab. Enrekang 

Alla 

Buntu Sugi 

Jl. Pendidikan Sudu 

91754 

0420-2312369 

smpalla@yahoo.co.id 

Negeri 

B  

No:30/u/1979,Tgl:17-02-1979 

1979 

1979 

Pagi hari 

Milik Sendiri 

Pemerintah  

SMEP  intekrasi ke SMP 
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2. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Alla. 

a. Visi :  

  Unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan agrofolis berdasarkan 

  iptek, bernuansa iman dan taqwa. 

b. Misi:  

1) Meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan 

prestasi akademik. 

2) Menerapkan CTL dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran. 

3) Mengintegrasikan wawasan lingkungan agrofolis dalam mata 

pelajaran yang sesuai. 

4) Menumbuhkembangkan sikap budi pekerti berdasarkan iman dan 

taqwa. 

5) Menerapkan sistem penilaian secara konsisten dengan mengacuh pada 

standar penilaian. 

6) Mengoptimalkan pengerahan sumber daya (sarana/ prasarana, sumber 

daya manusia dan sumber dana). 
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3. Struktur Organisasi SMP Negeri  Alla 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Daftar Tenaga Kependidikan dan Tenega Pendidik  

No. Nama 
Tenaga 

Administrasi 
IjazahTerakhir 

 

Status 
Kepegawaian   

1 Muh. Syafar Pel.TU SMA 1982 PNS 
2 Muqtadira, S.Pd Pustakawan S1 Pend. Agama Islam Tenaga Honorer 
3 Sarifah, A.Md Pustakawan DIII,Perpustakaan Tenaga Honorer 
4 Sri Yanti, S.Pd Staf TU S.I Adm. Pendidikan 2012 Tenaga Honorer 
5 Oman  Satpam SMP Tenaga Honorer 

Kepala Sekolah 

Dra. Hj. Maryam Rajuddin 

Komite Sekolah 

Drs. Muhammad 

Kepala TU 

Mustakim, S.Pd 

Wakasek 

Jufran, S.Pd 

U. Sarana/ Prasarana 

Muslimin, S.Pd 

Urusan Humas 

Muh. Rusman S.Pd 

Urusan Kepeserta 
didikan 

Urusan Kurikulum 

Ayub Parinding, S.Pd 

Perpustakaan BK/ BP Laboratorium 

Wali Kelas 

Guru 

Peserta didik 

Masyarakat 
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5. Kalender Akademik 
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6. Denah sekolah  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



119 

 

  

 

 
2222.... Keadaan Fasilitas Keadaan Fasilitas Keadaan Fasilitas Keadaan Fasilitas Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla.Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla.Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla.Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Alla.    

NO Komponen  Keadaan Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Ruangan: 

a. Ruangan Bimbingan dan 

Konseling 

b. Ruangan Pelayanan 

1) Bimbingan individu 

2) Bimbingan kelompok 

3) Bimbingan lain-lain 

Perlengkapan untuk kegiatan 

Bimbingan dan Konseling. 

a. Himpunan data 

1) Kartu kontrol peserta 

didik 

b. Perlengkapan Ruang BK 

1) Komputer  

2) Lemari  

3) Rak 

4) Meja 

5) Kursi  

Laporan Pelaksanaan Layanan/ 

Kegiatan Pendukung 

a. Satuan layanan 

b. Satuan kegiatan pendukung 

c. Laporan pelaksanaan 

pelayanan/ kegiatan 

pendukung 

 

Ada  

 

Ada  

 

 

 

 

 

 

Ada  

 

Ada  

Ada  

Ada  

Ada  

Ada  

 

 

Ada  

Ada  

Ada  

 

Berfungsi 

 

Satu ruangan 

(bimbingan 

individu dan 

kelompok) 

 

 

Semua peserta 

didik memiliki 

 

Berfungsi  
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CCCC.... Pedoman Wawancara/ InterviewPedoman Wawancara/ InterviewPedoman Wawancara/ InterviewPedoman Wawancara/ Interview    
 
1. Daftar Pertanyaan Guru Bimbingan dan Konseling 

 Biodata Informan 

a. Nama  : Citra Haryanti S.Pd 

b. Jabatan  : Guru bimbingan dan konseling 

c. Lokasi  : SMP Negeri 1 Alla  

 Daftar Pertanyaan 
 

1) Bagaimana Bapak/ Ibu memahami peserta didik dalam proses Bimbingan 

dan Konseling di sekolah ketika karakteristik peserta didik berbeda-beda? 

2) Bagaimana Bapak/ Ibu mengenali kesulitan belajar yang dimiliki peserta 

didik? 

3) Bagaimana cara Bapak/ Ibu  dalam mendiagnosiskesulitan belajar yang 

dimiliki peserta didik? 

4) Bagaimana jenis kesulitan belajar dan apa faktor penyebab kesulitan 

belajar peserta didik? 

5) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling dalam mendiagnosiskesulitan belajar peserta didik? 

6) Bagaimana hubungana Bapak/ Ibu terhadap wali kelas peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam belajar?  

7) Bagaimana hubungan Bapak/ Ibu terhadap orang tua peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar?  

8) Bagaimana upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik?  

9) Apakah dilakukan evaluasi setelah proses Bimbingan dan Konseling 

dilakukan?  
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2. Daftar Pertanyaan Wali Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 

 Biodata Informan 

a. Nama  : Rahman S.Pd 

b. Jabatan  : Wali kelas VIII-7 

c. Lokasi  : SMP Negeri 1 Alla 

 Daftar Pertanyaan  

1) Bagaiman jenis kesulitan belajar yang Bapak temukan ketika proses 

pembelajaran berlangsung? 

2) Apa faktor penyebab dari kesulitan belajar tersebut? 

3) Bagaimana komunikasi Bapak dengan guru bimbingan dan konseling 

mengenai peserta didik yang memiliki kesulitan belajar? 

4) Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosiskesulitan belajar peserta didik yang Bapak amati? Apakah 

sudah efektif dan efisien? 

5) Dari hasil pengamatan Bapak, apa faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosiskesulitan 

belajar peserta didik? 

6) Apakah ada keluhan dari guru bidang studi lainnyatentang kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran? 

7) Apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berpengaruh 

dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik? 

8) Bagaimana peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik?  

9) Apa upaya bapak/ ibu dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki 

peserta didik?  
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3. Daftar Pertanyaan Wakasek Bidang Kepeserta didikan VIII-7 SMP Negeri 1 

Alla 

 Biodata Informan 

a. Nama  : Baharuddin, S.Pd 

b. Jabatan  : Wali kelas VIII-7 

c. Lokasi  : SMP Negeri 1 Alla 

 Daftar Pertanyaan  

1) Apa jenis kesulitan belajar yang Bapak temukan ketika proses 

pembelajaran berlangsung? 

2) Apa faktor penyebab dari kesulitan belajar tersebut? 

3) Bagaimana komunikasi Bapak dengan guru bimbingan dan konseling 

mengenai peserta didik yang memiliki kesulitan belajar? 

4) Bagaimana komunikasi Bapak dengan guru bidang studi/ wali kelas 

mengenai peserta didik yang memiliki kesulitan belajar? 

5) Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosis 

kesulitan belajar peserta didik yang Bapak amati? Apakah sudah efektif 

dan efisien? 

6) Dari hasil pengamatan Bapak, apa faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mendiagnosiskesulitan 

belajar peserta didik? 

7) Apakah di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling 

mendiagnosiskesulitan belajar peserta didik dilakukan pengawasan oleh 

Bapak selaku Wakasek bidang Kepeserta didikan? 

8) Apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berpengaruh 

dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki peserta didik? 

9) Apa upaya bapak/ ibu dalam mengatasi kesulitan belajar yang dimiliki 

peserta didik?  
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4. Daftar Pertanyaan Kepala Sekolah  

 Biodata Informan 

a. Nama  : Dra. Hj. Maryam Rajuddin. 

b. Jabatan  : Kepala Sekolah 

c. Lokasi  : SMP Negeri 1 Alla 

 Daftar Pertanyaan  

1) Berapa jumlah guru yang ada di sekolah? Adakah guru honorer disekolah 

dan berapa jumlahnya? 

2) Bagaimana latar belakang pendidikan guru? Apakah sudah sesuai dengan 

bidangnya dalam mengajar suatu bidang studi?  

3) Apakah Ibu selaku kepala sekolah mengajar mata pelajaran tertentu? 

4) Apakah pihak sekolah menyiapkan media pembelajaran? 

5) Apakah ada penyeragaman metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran atau disesuaikan oleh masing-masing guru mata pelejaran? 

6) Apakah ada keluhan dari guru tentang kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik dalam proses pembelajaran? 

7) Bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam 

mendiagnosiskesulitan belajar  peserta didik? 

8) Apakah didalam pelaksanaan bimbingan dan konseling mendiagnosis 

kesulitan belajar peserta didik dilakukan pengawasan oleh kepala 

sekolah? 

9) Upaya apa yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu mengatasi 

kesulitan belajar yang dimiliki oleh peserta didik?  
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5. Daftar Pertanyaan Peserta didik 

Biodata  Informan 

a. Nama   : Aldino, Fahri Andika, Frizal Ardana, Nurjannah 

b. Jabatan  : Peserta didik-Siswi Kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 

c. Lokasi    : SMP Negeri1 Alla 

Daftar Pertanyaan 

1) Jenis kesulitan belajar apa yang kamu alami? 

2) Apa penyebab kesulitan belajarmu tersebut? 

3) Apakah ada waktu untuk belajar dirumah? 

4) Apakah ada belajar kelompok yang kamu ikuti? 

5) Dapatkah kamu memahami pelajaran jika belajar mandiri? 

6) Apakah setiap selesai pembelajaran, kamu mendapat tugas/  PR?  

7) Sulit manakah pelajaran teori dan praktik? 

8) Bagaimana caramu untuk memahami pelajaran tertentu, dimana pelajaran 

tersebut kamu anggap sulit?\ 

9) Bagaimana kamu memotivasi dirimu sendiri agar lebih giat belajar, untuk 

mengatasi kesulitan belajar yang kamu hadapi? 

10) Apa pekerjaan orang tua kamu? 

11) Seperti apa bentuk perhatian orang tua/ keluarga dalam belajar di rumah? 

12) Berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk nonton tv dan bermain 

dalam sehari? 
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6. Daftar Pertanyaan Orang Tua Peserta didik 

Biodata  Informan 

a. Nama     : Wahyudi Akbar, Hastri Baco 

b. Jabatan    : Orang tua peserta didik 

c. Lokasi     : Rumah 

Daftar Pertanyaan  

1) Bagaimana hubungan Bapak/ Ibu dengan guru Bimbingan dan Konseling 

di SMP Negeri 1 Alla? 

2) Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam mengatasi kesulitan belajar yang 

miliki oleh anak anda? 
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DDDD.... Dokumentasi Foto PenelitianDokumentasi Foto PenelitianDokumentasi Foto PenelitianDokumentasi Foto Penelitian    
 
1. Hasil Pengamatan/ Observasi 

 

 
4.1 Gerbang SMP Negeri 1 Alla Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 

 
Gambar 1.2 Sisi bagian dalam gerbang SMP Negeri 1 Alla 
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Gambar 1.3. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Alla 
 

Gambar 1.4. Profile SMP Negeri 1 Alla 
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   Gambar 1.5 Bapak Samrin selaku guru Bimbingan dan Konseling   
                   mendampingi peserta didik yang mengerjakan tugas. 
 

 
 Gambar 1.6 Peserta didik mengerjakan PR dalam ruangan Bimbingan dan 
           Konseling yang tidak dikerjakan di rumah. 
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 Gambar 1.7 Wakasek urusan peserta didik mendampingi guru BK   
         menghadapi peserta didik yang menangis karena perkelahian.  
    

 
 Gambar 1.8 Ibu Suhaini menghadapi peserta didik yang melakukan  
         pemukulan.  
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 Gambar1.9 Siswi yang berkelahi didamaikan oleh bapak Muhammad Samrin.  

 

 
 Gambar 1.10 Peserta didik yang bermasalah dengan guru yang sedang  
            mengajar di dalam kelas  
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2. Hasil Wawancara/ Interview  
 

 
Gambar 2.1 Wawancara wali kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Alla 
 

 
Gambar 2.2 Selesai melakukan wawancara dengan Bapak Rahman.  
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Gambar 2.3 Wawancara dengan Wakasek urusan peserta didik. 
 

 
Gambar 2.4 Bapak Baharuddin menandatangani surat keterangan           
         wawancara.  
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Gambar 2.5 Wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling  
 

 
  Gambar 2.6 Ibu Citra Haryanti menandatangani surat keterangan   
                 wawancara.  
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 Gambar 2.7 Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Alla 
 

 
  Gambar 2.8 Selesai melakukan wawancara dengan Ibu Maryam Rajuddin.  
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Gambar 2.9 Wawancara dengan peserta didik kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 
         Alla. 
 

 
Gambar 2.10 Aldino menandatangani surat keterangan wawancara. 
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Gambar 2.11 Wawancara dengan siswi kelas VIII-7 di SMP Negeri 1 Alla 
 

 
Gambar 2.12 Selesai melakukan wawancara dengan Nurjannah.  
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Gambar 2.13 Wawancara dengan peserta didik yang memiliki kesulitan  
  belajar. 
 

 
Gambar 2.14 Fahri Andika menandatangani surat keterangan wawancara. 
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Gambar 2.15 Wawancara dengan peserta didik yang memiliki kesulitan  
           belajar. 

Gambar 2.16 Selesai wawancara dengan Frizal Ardana.  
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Gambar 2.17 Wawancara dengan orang tua/ wali peserta didik yang memiliki 
   kesulitan belajar.  

 
Gambar 2.18 Wahyudi Akbar menandatangani surat keterangan wawancara.  
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Gambar 2.19 Wawancara dengan orang tua/ wali peserta didik yang memiliki 
  kesulitan belajar.  

 
Gambar 2.20 Selesai melakukan wawancara dengan Ibu Hastri Baco. 
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