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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 

 
b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 

 
s\ 

 
es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

jim j 
 

Je 
 ح 

 
h}a 

 
h} 

 
ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 

 
zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 

 
de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 

 
z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 هػ 

 
ha 

 
h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 

 
y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

فَْكَيْ    : kaifa 

 haula : هَو ؿَْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a   ا 
 

kasrah 

 

i i   ا 
 

d}ammah 

 

u u   ا 
 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  َْػى 

fath}ah dan wau au a dan u  َْػو 

Nama 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

 

d}ammah dan wau 

 
 وػْ 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػى
 



xiii 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَْ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِي لَْ 

 yamu>tu : يََ و تْ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat 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: 

الَأط فَاؿُِْْْ ْرَو ضَة  : raud}ah al-at}fa>l 

ُ   الَ فَاضِلَةُْْ ْالَ مَدِيػ نَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

مَة ك  ُ   اَلِْ   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ناَْرَبْ   : rabbana> 

 <najjaina : نََ ي ناَْ

قْ  ُ   اَلَْ   : al-h}aqq 

 nu“ima : نػ عِّمَْ

 aduwwun‘ : عَد وْ 

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

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

Contoh: 

ىْ عَلِْ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبْ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ْاؿ  

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَش م سْ 

ُ   الَز ل زلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَ فَل سَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَ بلَادْ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تَأ م ر و فَْ

 ‘al-nau : الَنػ و عْ 

ءْ   syai’un : شَي 

 umirtu : أ مِر تْ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِْْدِي نْ   di>nulla>h  ِْباِلله billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللهِْْرَحْ َةِْْفِْ ْه مْ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

 
 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn 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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ABSTRAK 
Nama :  Ida Astanti Sahrir 
NIM : 80200221072 
Judul :  Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam: Implementasi 

Kurikulum Merdeka di SD Negeri Pagandongan Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terdapatnya kesulitan 
belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 
implementasi kurikulum merdeka. Tujuan dari penelitian ini  dibagi menjadi 
beberapa tujuan, yaitu: 1) Menganalisis bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta 
didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 2) Menganalisis faktor-
faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 3) Menganalisis peran guru mengatasi kesulitan 
belajar peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 
pendekatan pedagogik dan psikologis. Pihak yang berperan sebagai informan 
adalah guru Pendidikan Agama Islam, guru wali kelas, peserta didik, kepala 
sekolah dan orang tua peserta didik, serta dokumen pendukung penelitian. 
Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, 
teknik pengolahan dan analisis data  yaitu reduksi data, penyajian data, dana 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk kesulitan belajar 
peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada implementasi 
kurikulum merdeka, yaitu kesulitan pemusatan perhatian, kesulitan mengingat, 
kesulitan bahasa, dan kesulitan berpikir, serta kesulitan adaptasi terhadap 
pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri dan keterampilan kolaboratif. 2) 
Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu: a) Faktor internal, yaitu 
rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik, kebiasaan belajar peserta 
didik, rendahnya konsentrasi belajar peserta didik, emosi, kelelahan pada 
peserta didik. b) Faktor eksternal, yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Faktor keluarga seperti cara mendidik, relasi anggota keluarga. Faktor sekolah 
seperti persepsi pendidik bervariasi terkait implementasi kurikulum merdeka, 
terbatasnya fasilitas dan buku sumber kurikulum merdeka, jumlah peserta didik 
terlalu banyak, pelajaran dan waktu sekolah (bergantian masuk pagi-siang), 
kondisi sekolah ramai dan pekarangan sempit.  Faktor masyarakat seperti 
teman bergaul anak, kebiasaan bermain smartphone  (HP), peserta didik 
terbiasa berbahasa daerah (makassar) kurang berbahasa Indonesia. 3) Peran 
pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, yakni memotivasi 
peserta didik, bimbingan perorangan kepada peserta didik yang memerlukan, 
penanaman karakter pada peserta didik, peningkatan profesionalisme guru dan 
peningkatan kompetensi pendidik, komunikasi dan kolaborasi antar rekan 
pendidik di sekolah,  pemberian biaya fasilitas, komunikasi dan kolaborasi 
dengan orang tua peserta didik. 
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Implikasi penelitian ini adalah secara bertahap dan berkelanjutan 
analisis bentuk dan faktor penyebab agar dapat diatasi secara baik dan tepat. 
Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 
perlu terus ditingkatkan agar dapat meminimalisir kesulitan belajar peserta 
didik melalui mengikuti pelatihan bagi guru agar dapat merespon secara efektif 
berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka. 
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ABSTRACT 
Nama : Ida Astanti Sahrir 
NIM : 80200221072 
 : The learning difficulties encountered by students studying the 

Islamic Religious Education subject on the implementation of the 
Kurikulum Merdeka at SD Negeri Pagandongan Tamalanrea 
District, Makassar  Municipality 
 

The main problem in this study was the learning difficulties encountered 
by the students in the Islamic Religious Education subject on the 
implementation of the Kurikulum Merdeka. The aim of this study was divided 
into several objectives, namely: 1) to analyze the forms of learning difficulties of 
students in the Islamic Religious Education subject. 2) to analyze the factors that 
cause students' learning difficulties in the Islamic Religious Education subject. 
3) to analyze the role of teachers in addressing students' learning difficulties. 

This study employed the qualitative descriptive research with a 
pedagogical and psychological approach. The main informants were the school 
principal, the teachers of the Islamic Religious Education subject, the class 
tutors, the students and the parents. The data were collected through 
observations, interviews, and documentation. All the data were then processed 
through data reduction, data presentation, and conclusion drawings. 

The results of the study showed that 1) the forms of learning difficulties 
of the students studying the Islamic Religious Education subject in the 
implementation of Kurikulum Merdeka, namely difficulties in concentrating 
attention, difficulties in remembering, difficulties in language, and difficulties in 
thinking, as well as difficulties in adapting to a more independent and 
collaborative learning approach. 2) The factors that cause learning difficulties 
were: a) internal factors, i.e., the students’ low interest and motivation, learning 
habits, low learning concentration, emotions, and tiredness. b) external factors, 
namely the student’s family, school, and community. The family factors are the 
student's family education style and relationships between family members. 
Meanwhile, the school factors include varying perceptions of the educators 
regarding the implementation of the Kurikulum Merdeka, lack of facilities and 
source books for the Kurikulum Merdeka, too many students in the class, 
changing lesson hours and school times (alternating from morning to 
afternoon), crowded schools, and narrow yards. Regarding community factors 
i.e., the students’ friends, habits of playing smartphones, habits of using local 
languages (Makassar), and lack of Indonesian. 3) The role of educators in 
overcoming the students' learning difficulties, namely motivating students, 
guiding students who were in need individually, building the students' 
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character, increasing their pedagogical competence and professionalism as 
teachers, improving their communicative and collaborative skills between 
fellow teachers, providing facilities’ costs, and establishing their communication 
and collaboration with the students’ parents. 

The implication of this research was to analyze and overcome the factors that 
cause the students' learning difficulties gradually and continuously in a good 
and appropriate manner. The ability of Islamic Religious Education teachers to 
overcome the students' learning difficulties should be continuously improved 
through teacher competency training so that they could minimize the students' 
learning difficulties and respond effectively to various challenges that arised in 
implementing the Kurikulum Merdeka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam menuntut peserta didik sebagai generasi muda 

menjadi dewasa yang mampu mengarungi kehidupan dengan baik dalam upaya 

mencapai kehidupan ideal selaras dengan pendidikan modern dewasa ini, 

melalui inspirasi dan semangat yang kuat dari ajaran Islam, bersumber dari al-

Qur’an dan pribadi Nabi Muhammad saw. sebagai teladan ideal dalam 

pengaplikasian pendidikan.1 Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, bersumber pada al-Qur’an dan Hadis. 

Segala komponen dalam pendidikan, seperti tujuan pendidikan, pendidik, 

metode, pola interaksi dan hubungan antara pendidik dan peserta didik harus 

didasarkan pada nilai-nilai dalam ajaran Islam.  

Tujuan Pendidikan Islam kontemporer harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan Nasional yang sesuai dengan UUD tahun 1945 Pasal 31 yakni 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

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

kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berikut 

tujuan pendidikan Nasional sesuai UUD tahun 1945 Pasal 31:  

(1) Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran,  

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 
pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.  

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan dan 
penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

                                                 

1Aminuddin, dan Kamaliah, "Perencanaan Pendidikan Agama Islam Kontemporer", Al-
Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Keislaman 8, no 1 (2022): h. 56-64. 
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keimanan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 
dengan undang-undang.2  

Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukan rumusan kata 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan 

sistem pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem 

pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islami bersumber pada Al-Qur’an, 

Sunnah dan hasil ijtihad pakar pendidikan Islam yang berorientasi kekinian 

selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern serta kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat modern.3 Dengan demikian, sangat erat kaitannya tujuan 

pendidikan dengan konsep pandangan manusia menurut Islam.  

Dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting, khususnya pada pendidikan yang berusaha mentransformasikan nilai-

nilai keagamaan dalam segala bidang, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

yang luas berkembang kemudian mengerucut pada suatu disiplin ilmu yang 

diterapkan dalam pendidikan formal, yaitu Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dalam merencanakan 

berbagai hal oleh pendidik dengan tujuan memahamkan peserta didik pada 

materi Pendidikan Agama Islam, serta pengaplikasian dalam kehidupan sehari-

hari. Pendidikan Agama Islam sering diasumsikan sebagai mata pelajaran yang 

berperan membuat peserta didik memiliki akhlak yang relevan dengan norma 

                                                 

2Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2 dan 3. 

3Aminuddin, dan Kamaliah. "Perencanaan Pendidikan Agama Islam Kontemporer", Al-
Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Keislaman 8, no 1 (2022): h. 56-64. 
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yang ada, meningkatkan pemahaman agama, dan kesantunan berperilaku.4 Pada 

dasarnya Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk pribadi muslim 

seutuhnya, berkembang pada aspek jasmani dan rohani, menciptakan hubungan 

harmonis antara pribadi manusia dengan Allah swt., dengan sesama manusia, 

juga hubungan manusia dengan alam semesta.5 Oleh karena itu, Pendidikan 

Agama Islam memiliki peran  dan tanggung jawab yang besar dalam 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang 

wajib untuk semua sekolah bagi peserta didik yang beragama Islam, sekolah 

negeri maupun sekolah swasta. Hal ini memberi petunjuk adanya kesadaran 

pemerintah akan pentingnya Pendidikan Agama di sekolah. Membina peserta 

didik secara utuh, menjadikan peserta didik manusia yang beriman kepada 

Allah swt., sehingga mampu mengabdikan ilmu untuk kesejahteraan umat 

manusia, merupakan misi utama dari pentingnya Pendidikan Agama Islam di 

sekolah.6 Dengan begitu, mengingat pentingnya Pendidikan Agama Islam 

diajarkan di sekolah-sekolah, maka dalam pelaksanaannya haruslah maksimal 

guna mencapai tujuan utama dari adanya mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

                                                 

4Adib, dan M. Afiqul. "Transformasi Keilmuan dan Pendidikan Agama Islam yang Ideal 
di Abad-21 Perspektif Rahmah El Yunusiyah", Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 8, no. 2 
(2022): h. 562-576. 

5Nasution, dkk, "Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah: Antara Cita dan 
Realita", Journal of Islamic Education Studies 1, no. 1 (2022): h. 55-63. 

6Nasution, dkk, "Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah: Antara Cita dan 
Realita", Journal of Islamic Education Studies 1, no. 1 (2022): h. 55-63. 
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Keputusan badan standar kurikulum, Asesmen Pendidikan Kemendikbud 

Ristek No 033/H/KR/2022, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

bertujuan untuk:  

1) memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap dalam 
spiritual, berakhlak yang mulia, berkasih sayang dan toleran menjadi 
landasan dalam hidup;  

2) membentuk pribadi peserta didik yang memahami prinsip-prinsip 
agama Islam terkait akidah yang benar dan akhlak mulia, serta 
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan dengan Allah 
swt., diri sendiri, sesama manusia;  

3) membimbing peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam, 
sehingga mampu arif, tepat dan benar dalam menyimpulkan dan 
mengambil keputusan;  

4) mengkonstruksi kemampuan nalar yang kritis dalam  menganalisa 
perbedaan sehingga moderat dan terhindar dari radikalisme maupun 
liberalisme;  

5) menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah swt., 
sehingga menyayangi, melestarikan dan merawat lingkungan sekitar.  

6) membentuk peserta didik menguatkan persaudaraan kemanusiaan, 
seagama, sebangsa dan senegara. 7 

Dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, tersusun empat muatan 

pelajaran dengan kompetensi lulusan dan standar isi sesuai dengan  PERMENAG 

no. 2 Tahun 2008 yaitu: 1) Al-Qur’an Hadis (membaca, menghafal, menulis, dan 

memahami surat-surat pendek dalam al-Qur’an an-Naas sampai surat ad-

Dhuhaa, surat al-Faatihah, menghafal dan memahami arti dan mengamalkan 

hadis-hadis pilihan tentang akhlak dan amal saleh); 2) Akidah-akhlak 

(mengenal dan meyakini rukun iman melalui pembiasaan pengucapan dan 

kalimat thayyibah, pengenalan, pemahaman sederhana, dan penghayatan 

terhadap rukun iman dan asma al-husna, serta pembiasaan akhlak terpuji, 

                                                 

7Surat Keputusan BSKAP 033/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada 
Pendidikan. 
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menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari); 3) Fiqih (mengenal dan 

melaksanakan hukum Islam mulai dari ketentuan dan tata cara bersuci, shalat, 

puasa, zakat, sampai pada pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan makanan 

dan minuman, khitan, kurban, dan tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam-

meminjam); 4) Sejarah Kebudayaan Islam (mengenal, mengidentifikasi, 

meneladani, mengambil ibrah dari sejarah Rasulullah, para Nabi 

khulafaurrasyidin, serta pejuang tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-

masing).8 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar secara 

keseluruhan berada pada lingkup al-Qur’an dan Hadis, keimanan, akhlak, fiqih, 

dan sejarah.9 Pendidikan Agama Islam pada tingkat Sekolah Dasar  sangatlah 

perlu. Jenjang sekolah dasar menjadi pondasi awal dalam mengenalkan secara 

formal pendidikan agama Islam di sekolah.10 Pendidikan Agama Islam pada 

jenjang ini menjadi dasar atau pondasi yang kuat bagi peserta didik untuk 

selanjutnya menuju pada jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu perlu 

dibuat sebuah pondasi yang kuat  pada tahap ini. 

Keberadaan Pendidikan Agama Islam dalam keseluruhan isi kurikulum 

sekolah umum dijamin oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bab X pasal 37 yaitu: 

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan 
Agama.”.  Bahkan Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata 

                                                 

8Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Standar 
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. 

9Mitra Diniarti, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar", Jurnal 
Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 2, no. 8 (2022): h. 25-36. 

10Akhmad Shunhaji, "Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar",  
Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 (2019): h. 1-22. 
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pelajaran wajib yang harus diajarkan di setiap jalur, jenis dan jenjang 
pendidikan baik negeri maupun swasta.11  

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk 

pribadi umat dan bangsa dalam peranannya sebagai mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah.  Namun,  pada implementasinya, Pendidikan   Agama   

Islam secara   umum   belum   menghasilkan lulusan  seperti  yang  diharapkan.  

Hal  ini  diindikasikan  adanya  kesenjangan  antara penguasaan pengetahuan 

dan pengamalan agama Islam.12 Berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta 

didik. Harapan pendidik  agar peserta didiknya dapat mencapai hasil yang 

sebaik-baiknya, mampu mencapai dengan maksimal tujuan pembelajaran, akan 

tetapi pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang tidak mencapai 

capaian pembelajaran. 

Proses pembelajaran  peserta didik tidak selalu lancar seperti halnya 

yang menjadi harapan dan tujuan Pendidikan Agama Islam, kadang peserta 

didik mengalami kesulitan dalam belajar. Keadaan ini disebut kesulitan dalam 

belajar. Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang mudah dikontrol untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Fakta ini 

menunjukkan ada masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajarnya. 

Setiap peserta didik pernah mengalami kesulitan belajar meskipun dalam 

tingkat yang berbeda-beda. Keadaan seperti di atas sering dialami oleh lembaga 

pendidikan di berbagai jenjang memperoleh prestasi belajar di bawah rata-rata. 

                                                 

11Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X pasal 
37. 

12Umi Musya’Adah, "Peran Penting Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar", Aulada: 
Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak 2, no. 1 (2020): h. 9-27. 
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Ini menunjukan adanya kesulitan belajar peserta didik yang mempengaruhi 

prestasi belajar.13 Untuk itu harus ada penanganan terhadap kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik yakni dengan menganalisis kesulitan belajar peserta 

didik dan solusi dari kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan cara 

mengatasinya. 

 Peserta didik dalam proses belajar dapat mengalami kesulitan dalam 

belajar. Kesulitan belajar yang dimaksud adalah ketidakmampuan peserta didik 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik yang disebabkan oleh 

banyak faktor diantaranya gangguan neurologis, proses psikologis, maupun 

faktor penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik, 

sehingga peserta didik yang mengalami kondisi tersebut akan memperoleh 

prestasi yang rendah.14 Prestasi yang rendah yang diperoleh peserta didik, 

menjadi indikator kemungkinan adanya kesulitan belajar yang dialami oleh 

peserta didik, peran pendidik tentunya ialah mencari tahu faktor-faktor 

penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

Setiap peserta didik tidaklah ada yang sama, mereka mempunyai ciri 

kekhasan masing-masing. Perbedaan individual ini yang kemudian menjadi 

penyebab adanya perbedaan dalam belajar pada peserta didik. Keadaan peserta 

didik tidak mampu belajar secara ideal atau sebagaimana mestinya, itulah yang 

disebut dengan kesulitan belajar. Perbedaan karakter dari tiap peserta didik ini 

menjadi satu dari kendala pada kegiatan proses pembelajaran. Sebagian besar 

                                                 

13Siti Nusroh dan Eva Luthfi, "Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Serta Cara Mengatasinya", Belajea: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 1 (2020): h. 71-92. 

14Melisa Putri, Eko Kuntarto, dan Alirmansyah, "Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam 
Pembelajaran Daring di Era Pandemi (Studi Kasus pada Siswa Kelas III Sekolah 
Dasar)", Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam 8, no.1 (2021): h. 91-108. 
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peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran merasa masih kesulitan, hal 

ini akan berakibat pada kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi 

pun sangat kurang. 

Menurut Hakim dalam kutipan Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, 

terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi belajar. Faktor-faktor 

tersebut digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor mempengaruhi belajar oleh hal-hal 

yang dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor  

mempengaruhi belajar dari hal-hal yang berada di luar individu.15 Contoh dari 

faktor-faktor tersebut adalah kurangnya minat peserta didik dalam belajar, 

profesionalisme dari tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran, dalam 

hal ini mengajarkan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. 

Kesulitan yang dialami peserta didik menjadi hal yang sangat penting 

dan menjadi suatu yang utama. Pendidik berperan besar dalam hal ini, pendidik 

perlu memperhatikan kesulitan dari tiap peserta didik. Contoh berikut juga 

dapat menjadi pemicu munculnya kesulitan belajar peserta didik yaitu cara 

mengajar yang menggunakan metode yang tidak variatif, tidak menyesuaikan 

kondisi peserta didik sehingga menyebabkan sebagian peserta didik mengalami 

kesulitan dalam melakukan transformasi pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik.  

Kemampuan peserta didik beraneka ragam dalam menanggapi 

pembelajaran. Berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya 

                                                 

15Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & Pembelajaran 
Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 34. 
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lingkungan belajar peserta didik, baik yang langsung dirasakan peserta didik 

maupun yang tidak secara langsung. Segala aspek pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru, bahan ajar, sumber belajar, media dan situasi kondisi 

kelas juga dapat memberi dorongan belajar pada peserta didik, dapat pula 

memberi hambatan dalam belajar pada peserta didik. Pendidik perlu untuk 

terus memberi bantuan berupa upaya membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan setiap kesulitan belajarnya. 

Setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan, seperti tersedianya 

fasilitas belajar peserta didik, pemberian bantuan dalam penanganan kesulitan 

belajar peserta didik melalui penggunaan metode yang tepat bagi peserta didik 

sebagaimana firman Allah swt., dalam QS asy-Syarh/94: 5-6: 

  ۗ رًا رِْْي س  ْمَعَْْال ع س  ۗ   اِفْ  رًا رِْْي س  ْمَعَْْال ع س   فَاِفْ 
Terjemahnya: 

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.ْ Sesungguhnya 
beserta kesulitan ada kemudahan. 16 

Berdasarkan kandungan ayat di atas, Allah swt. mengungkap bahwa 

dalam setiap kesempitan atau kesulitan akan terdapat kepangan atau 

kemudahan untuk mencapai keinginan, dapat berarti jalan keluar. Hal ini dapat 

terwujud apabila kesulitan dihadapi dengan berusaha sekuat tenaga dan 

pikiran, tekun dan sabar, pasti kemudahan akan tiba.17 Dengan begitu, upaya 

agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan belajarnya menjadi sangat perlu 

diperhatikan, terutama perhatian dari pihak pendidik juga pemerintah. 

                                                 

16https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5&to=6 (19 Juli 2023) 

17https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5&to=6 (19 Juli 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5&to=6
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5&to=6
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 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya memperhatikan kebutuhan 

dan tahap perkembangan peserta didik, terus meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui evaluasi efektivitas penerapan kurikulum. Pengembangan 

perbaikan kurikulum akan dikatakan efektif apabila hasil dari pengembangan 

tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, relevansi, fleksibilitas, 

kontinuitas, praktis dan efektivitas, oleh karena itu pengembangan kurikulum 

hendaknya mempunyai landasan yang kuat, untuk menunjang tujuan 

pendidikan. Kurikulum Merdeka mengusung konsep “Merdeka Belajar” yang 

berbeda dengan kurikulum 2013, berarti memberikan kebebasan ke sekolah, 

guru dan peserta didik untuk bebas berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, 

dimana kebebasan ini dimulai dari guru sebagai penggerak. Suasana belajar 

yang menyenangkan. Kurikulum Merdeka tidak ada lagi tuntutan tercapainya 

nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi 

terwujudnya peserta didik berkualitas, berkarakter profil pelajar Pancasila, 

memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi 

tantangan global.18 Demikian salah satu upaya pemerintah guna 

memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. 

Berdasarkan kegiatan wawancara awal dengan guru Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri Pagandongan pada 6 Februari 2023 – 10 Februari 2023, 

sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun  2022/2023 

pada kelas 1 dan 4, merupakan tahun ajaran pertama diterapkannya kurikulum 

merdeka di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut 

                                                 

18Sofa Sari Miladiah, Nendi Sugandi, dan Rita Sulastini. "Analisis Penerapan Kurikulum 
Merdeka di SMP Bina Taruna Kabupaten Bandung", Jurnal Ilmiah Mandala Education  9, no. 1 
(2023). 
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merespon baik dari adanya kurikulum merdeka dengan turut menerapkan 

kurikulum merdeka pada sekolah tersebut, namun pada pelaksanaannya masih 

ditemukan gejala-gejala kesulitan belajar pada peserta didik yaitu ditemukan 

beberapa masalah diantaranya masalah pada hasil belajar peserta didik, 

berulang kali pada kegiatan ulangan harian atau kegiatan evaluasi, ditemukan 

banyak peserta didik yang memperoleh nilai rendah  untuk setiap pokok 

bahasan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Masalah lain yang 

ditemukan adalah berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Februari 2023 

pada kelas 4, dalam proses pembelajaran terdapat beberapa peserta didik yang 

belum mahir dalam kemampuan membaca hal ini tentu sangat berpengaruh 

pada kemampuan peserta didik memahami materi lebih lanjut. Melalui kegiatan 

wawancara juga ditemukan pengakuan dari guru Pendidikan Agama Islam 

bahwa masih banyak peserta didik tidak mampu membaca, menghafal dan 

menuliskan al-Qur’an, serta memahami pesan yang terkandung dari surat dalam 

al-Qur’an yang dipelajari, dipantau dari perilaku keseharian peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran kebanyakan dari mereka hanya diam, dan 

mendengarkan guru menjelaskan, peserta didik kurang aktif. hal ini tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh hasil maksimal dalam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan dari masalah di atas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam: Implementasi 

Kurikulum Merdeka di SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar”. 
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Berdasar pada beberapa masalah yang ditemukan, dialami oleh peserta 

didik dari kegiatan wawancara awal dan observasi awal, menjadi tujuan dari 

penelitian ini yang bertujuan untuk mengungkap data terkait analisis kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi 

sangat penting untuk dapat dilakukan dan diadakan penelusuran, terkhusus di 

SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Maksud dari adanya fokus penelitian adalah bertujuan memberi 

gambaran yang akan dilakukan di lapangan, sehingga dalam melakukan 

penelitian, peneliti tidak kehilangan arah ketika berada di lokasi penelitian. 

Sedangkan deskripsi fokus bertujuan untuk menjelaskan cakupan dan batasan 

penelitian. Fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini dipaparkan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1  

Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus 

Analisis Kesulitan Belajar 

Pendidikan Agama Islam: 

Implementasi Kurikulum 

Merdeka di SD Negeri 

Pagandongan Kecamatan 

Tamalanrea Kota 

Makassar 

Kesulitan belajar adalah merujuk pada kesulitan 

nyata menurut Martini Jamaris, seperti kesulitan 

pemusatan perhatian, kesulitan dalam mengingat, 

kesulitan berpikir, kesulitan bahasa dalam  proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

implementasi kurikulum merdeka, melakukan 

analisis untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik. 
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Faktor penyebab Kesulitan Belajar peserta didik 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Terdapat  dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

bersumber dari dalam diri peserta didik, adapun 

faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari 

luar diri peserta didik yang dapat mempengaruhi 

belajar peserta didik. 

Bentuk peran guru Pendidikan Agama Islam 

berupa bentuk pembinaan dan bimbingan, serta 

pelibatan pihak yang dapat membantu guru 

melakukan perbaikan belajar pada peserta didik 

seperti rekan guru, kepala sekolah, orang tua 

peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum 

merdeka di SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dalam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pagandongan 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 

3. Bagaimana peran guru mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SD 

Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang relevan dengan judul peneliti yang dilakukan 

sebelumnya diantaranya: 

1. Dina Aprilia dan Indah Muliati, Program Studi Pendidikan Keagamaan 

Islam, Universitas Negeri Padang, Tahun 2021, dengan judul, “Diagnosis 

Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-

19”, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan diagnosis kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam masa 

pandemi covid-19. Menggunakan pendekatan fenomenologi, jenis 

penelitian kualitatif, hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan peserta 

didik mengalami kesulitan belajar pada pemahaman materi Pendidikan 

Agama Islam yang kurang pada saat  pembelajaran daring dan sulit untuk 

interaktif dalam pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah 

kurangnya motivasi belajar peserta didik dari pendidik maupun orang 

tua, koneksi jaringan internet yang kurang memadai untuk pembelajaran 

daring, keterbatasan ekonomi, kurang interaksi antara guru dan peserta 

didik.19 

2. Tiara Tri Sary, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2022, 

dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA 

Muhammadiyah 01 Medan”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik, faktor kesulitan yang 

                                                 

19Dina Aprila, dan Indah Muliati, "Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. .3 (2021): h. 7196-
7202. 
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dialami peserta didik dan untuk mengetahui cara mengatasi kesulitan 

belajar peserrta didik. Penelitian ini dilakukan dengan prosedur yaitu: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa bentuk kesulitan belajar peserta didik yaitu merasa 

bosan, sulit paham pelajaran, sulit membaca dan menulis al-Qur’an. 

Faktor penyebabnya dari faktor internal rendah minat dan motivasi, 

rendah kemampuan membaca al-Qur’an. Faktor eksternal berupa 

sekolah, guru, dan keluarga. Upaya yang ditempuh adalah bimbingan dan 

pembiasaan, pembelajaran kelompok dan remedial.20 

3. Arna Eka Surya Pratama, tahun 2022, dengan judul, “Analisis Faktor-

faktor Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam Kelas X SMK Melati 

Harapan Perak”, tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor 

kesulitan belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas X SMKS 

Melati Hamparan Perak, menggunakan jenis kualitatif dengan metode 

studi deskriptif analitis, Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

wawancara, observasi, dan studi dokumen. dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa peserta didik hampir keseluruhan memiliki kesulitan 

belajar. Penyebabnya dari faktor internal seperti minat, konsentrasi, 

intelegensi. Faktor eksternal seperti asal sekolah dari sekolah umum, 

lingkungan belajar kurang mendukung.21 

                                                 

20Tiara Tri Ulfa Sary, “Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA 
Muhammadiyah 01 Medan.”, Skripsi,  Diss. 2022. 

21Arna Eka Surya Pratama,  "Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Pendidikan Agama 
Islam Kelas X SMKS Melati Hamparan Perak", Lokakarya Journal of Research and Education 
Studies 1, no. 2 (2023): h. 19-27. 
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4. Ratri Evianti, A. Marjuni, Rosdiana, dengan judul, “Upaya Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI di 

SDN 1 Rupe Kabupaten Bima”, tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat peserta didik pada mata 

pelajaran PAI dan untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik,  penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan subjek penelitian kepala sekolah dan guru, 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dengan 

teknik analisis dan pengolahan data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan  faktor pendukung kegiatan pembelajaran adalah adanya 

mushola, buku referensi, al-Qur’an, fasilitas memadai. Adapun faktor 

penghambat ialah waktu hanya 1 kali dalam sepekan, dukungan orang 

tua terkait pembinaan al-Qur’an. Upaya yang dilakukan pembinaan, 

penambahan waktu belajar (les), pemberian dukungan berupa hadiah 

untuk meningkatkan motivasi.22 

5. Ulfiani Rahman, Sulkifli F, dan Muhammad Hasyim, tahun 2014, dengan 

judul “Kesulitan Belajar (Kasus pada Siswa MI Madani Paopao Gowa)”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan tujuan 

mengetahui kesulitan belajar siswa, faktor-faktor yang menyebabkan, 

dan cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa MI Madani Alauddin 

Pao-pao. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancara 

dengan sumber data peserta didik, guru dan orang tertentu yang 

                                                 

22Ratri Evianti, dan A. Marjuni. "Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 
Didik pada Mata Pelajaran PAI di SDN 1 Rupe Kabupaten Bima", Primer Edukasi Journal 2, no. 1 
(2023). 
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dipertimbangkan memberi data yang diperlukan. Berdasarkan penelitian 

tersebut ditemukan bahwa, salah seorang peserta didik mengalami sulit 

membaca, sulit menulis, sulit menghitung. Faktor penyebabnya berupa 

faktor internal berupa kurang minat dan kurang intelegensi dan faktor 

eksternal berupa lingkungan keluarga dan lingkungan tempat bergaul. 

Upaya menyisihkan waktu membaca melawan rasa malas, 

memanfaatkan IT agar menulis tugas tidak lagi dengan tulis tangan, 

penanganan matematika intensif.23 

6. Rahmi Wiganda Elastisitas, Universitas Padjadjaran tahun 2021, dengan 

judul “Analysis of Factors Affecting Students’ Mathematics Learning 

Difficulties Using SEM as Information for Teaching Improvement”, dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa, Kesulitan belajar matematika siswa 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal (diri sendiri) 

maupun faktor eksternal (dari luar siswa itu sendiri). Salah satu faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa adalah sarana 

dan prasarana kampus tempat mereka menuntut ilmu. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengestimasi model persamaan struktural yang dapat 

merepresentasikan hubungan antara variabel laten, dan hubungan 

antara variabel laten dan indikator. Selain itu juga untuk menentukan 

konstruk mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian empat 

indikator, yang meliputi: Lingkungan Kampus, Lingkungan Keluarga, 

Lingkungan Masyarakat, dan Tempat Duduk terhadap Diri Sendiri. Hasil 

                                                 

23Ulfiani Rahman, dan Muhammad Hasyim. "Kesulitan Belajar: (Kasus pada Siswa MI 
Madani Paopao Gowa)", Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam 1, no. 2 (2014): h. 218-228. 
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analisis data menunjukkan bahwa penduga parameter dari keempat 

indikator tersebut masing-masing adalah 0,29, 0,34, 0,14, dan 0,12 

dengan koefisien determinasi R-squared sebesar 0,90. Sehingga SEM 

merupakan analisis yang dapat memberikan informasi yang digunakan 

untuk mendukung proses pembelajaran pengambilan kebijakan.24 

7. Jeanne Wanzek, Stephanie Al Otaiba, Christopher Schatschneider, Rachel 

E. Tahun 2020, dengan judul, “Intensive Intervention for Upper 

Elementary Students With Severe Reading Comprehension Difficulties”, 

penelitian ini bertujuanPenelitian ini menguji efektivitas penerapan 

intensif intervensi membaca multikomponen (Voyager Passport) dengan 

306 siswa kelas empat dengan kesulitan membaca yang parah. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa keefektifan implementasi intensif dari 

intervensi membaca multikomponen (Voyager Passport) dengan 306 

siswa kelas empat dengan kesulitan membaca yang parah. Siswa dengan 

pencapaian pemahaman bacaan di bawah persentil ke-15 pada musim 

gugur kelas empat secara acak ditugaskan ke intervensi intensif atau ke 

layanan sekolah biasa. Siswa yang ditugaskan untuk intervensi intensif 

ditempatkan dalam kelompok instruksional yang terdiri dari dua hingga 

tiga siswa dan menerima sesi harian 45 menit dari intervensi membaca 

multikomponen tambahan sepanjang tahun ajaran. Siswa dalam 

intervensi intensif secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka 

yang menerima layanan sekolah tipikal dalam membaca kata (ukuran 

                                                 

24Rahmi Wiganda Elastika, dkk, “Analysis of Factors Affecting Students’ Mathematics 
Learning Difficulties Using SEM as Information for Teaching Improvement”, International 
Journal of Instruction 14. No.4 (2021): h. 281-299. 
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efek [ES] ¼ 0,25) dan kelancaran membaca kata (ES ¼ 0,19). Kelompok 

belajar melakukan hal yang sama pada ukuran kelancaran membaca dan 

pemahaman. Pada akhirnya, siswa dengan kesulitan membaca yang 

parah mempercepat pencapaian membaca kata dan efisiensi membaca 

kata mereka, tetapi akselerasi itu tidak cukup untuk juga mempercepat 

kelancaran membaca atau pemahaman bacaan mereka.25 

8. Fadila Nawang Utami, Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020 

dengan judul, “Peranan Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

SD”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi 

kepustakaan dengan teknik pengumpulan data identifikasi wacana dan 

buku-buku, makalah atau artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan 

judul penelitian. Berdasarkan jurnal tersebut ditemukan bahwa, proses 

pembelajaran di sekolah baik guru maupun siswa, pasti mengharapkan agar 

mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dalam kenyataan, harapan itu tidak selalu 

terwujud, masih banyak siswa yang tidak memperoleh hasil yang memuaskan. 

Kesulitan belajar merupakan kondisi dimana peserta didik mengalami 

hambatan/gangguan dalam proses pembelajaran, penyebab bisa berasal dari 

faktor internal siswa maupun faktor eksternal siswa, dan ada berbagai jenis 

kesulitan belajar itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan yang selalu dihadapi 

oleh guru. Guru turut berperan membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

siswa, peran guru sangat diperlukan oleh peserta didik. adapun upaya yang 

harus dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar, seperti; identifikasi 

                                                 

25Jeanne Wanzek, dkk, “ Intensive Intervention for Upper Elementary Students with 
Severe Reading Comprehension Difficulties”, Journal of Research on Educational Effectiveness 13, 
no.3 (2020): h. 408-429. 
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untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, diagnosis 

penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, prognosis 

untuk menyusun rencana atau program yang diharapkan dapat membantu 

mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, yang terakhir memberikan bantuan 

atau terapi berupa bimbingan belajar.26 

9. Mariette Hingstman, Amanda J. Neitzel dan Robert E. Slavin, dalam judul 

Preventing Special Education Assignment for Students with Learning or 

Behavior Difficulties: A Review of Programs. Berdasarkan jurnal tersebut 

ditemukan bahwa dalam jurnal tersebut terdapat peningkatan jumlah 

peserta didik yang ditugaskan untuk pendidikan khusus, yang berfokus 

pada peserta didik di sekolah dasar. Penelitian ini melakukan program-

program yang dapat mengurangi jumlah peserta didik yang ditugaskan 

untuk khusus pendidikan, sementara hasil yang lain menghasilkan hasil 

yang beragam. Tiga elemen program yang dianggap penting adalah 

penekanan pada bimbingan belajar, pengembangan profesional, dan 

keterlibatan orang tua.27 

10. Mutia Azzahra, Nurrohmatul Amaliyah, Analisis Faktor Penyebab 

Kesulitan belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik di Kelas IV Sekolah 

Dasar, Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesulitan dalam pembelajaran tematik dan faktor-faktor yang 

                                                 

26Fadila Nawang Utami, "Peranan Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 
SD”, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 2, no.1 (2020): h. 93-101. 

27Mariette Hingstman, dkk, “Preventing Special Education Assignment for Students with 
Learning or Behavioral Difficulties: A Review of Programs”, Journal of Education for Students 
Placed at Risk, (2022). h. 1-32. 
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menyebabkan kesulitan pada siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data pada 

penelitian ini, yaitu guru kelas IV, 9 siswa kelas IV, dan orang tua siswa 

kelas IV SDN Srengseng Sawah 11 Jakarta Selatan. Metode pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan model Milles and Huberman dengan cara 

reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Berdasarkan jurnal tersebut 

ditemukan bahwa, melalui pembelajarn tematik diharapkan agar peserta 

didik berpartisipasi aktif agar dapat memperoleh pengalaman langsung 

sesuai kebutuhan peserta didik. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 

mendeskripsikan kesulitan dalam pembelajaran tematik beserta faktor 

penyebab kesulitan belajar pada peserta didik. Jenis penelitian kualitatif 

dengan sumbe data guru kelas IV, peserta didik kelas IV, dan Orang tua 

peserta didik kelas IV SDN Srengseng Sawah 11 Jakarta Selatan. Hasil 

penelitian pada jurnal tersebut bahwa kesulitan belajar peserta didik 

yaitu: peserta didik pasif ketika menjawab pertanyaan guru, peserta 

didik aktif bercanda dengan teman, materi terlalu banyak, peserta didik 

perlu menalar untuk memahami materi, peserta didik merasa bingung, 

peserta didik merasa bosan. Faktor penyebab kesulitan belajar peserta 

didik yaitu: sikap peserta didik, pemahaman peserta didik, minat peserta 

didik, dan perhatian orang tua.28 

                                                 

28Mutia Azzahra, dan Nurrohmatul Amaliyah, "Analisis Faktor Penyebab Kesulitan 
Siswa dalam Pembelajaran Tematik di Kelas IV Sekolah Dasar", Jurnal Cakrawala Pendas 8, No.3 
(2022): h. 851-859. 
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11. Agung Setyawan, dkk, Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Dasar, tahun 

2022. berdasarkan jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

beberapa kesulitan belajar yang dialami setiap anak berbeda, memberi 

kemudahan mengenai berbagai macam kesulitan belajar dan solusinya. 

Instrumen yang digunakan peneliti pada saat kegiatan penelitian yaitu 

lembar observasi, catatan lapangan,serta wawancara siswa dan guru. 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menggunakan 

metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

hambatan atau kesulitan belajar yang dialami oleh anak dan remaja 

disebabkan adanya gangguan saraf otak pada anak yang menyebabkan 

kesulitan belajar, sehingga hal ini dapat memperlambat perkembangan 

pola pikir anak dan dapat berakibat pada anak mengalami ketertinggalan 

materi, gangguan perkembangan seperti gangguan berbicara, membaca, 

menulis, dan berhitung. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam 

keseharian anak dan merupakan kunci keberhasilan belajar anak 

sehingga berperan memberi bimbingan, edukasi, serta memahami 

potensi dan kecerdasan anak.29 

12. Markus Sampe, dkk. Analisis Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Merbau Kabupaten Kupang, tahun 2023. Artikel tersebut bertujuan 

mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik, mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik, dan 

cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik.  Metode  penelitian  ini  

                                                 

29Agung Setyawan, dkk, "Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Dasar (SD)", Prosiding 
Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro 1, no. 1 (2020): h. 155-163. 
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yakni  kualitatif,  dengan  teknik pengumpulan data  menggunakan teknik 

observasi,  teknik wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan  

teknik  observasi,  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  

analisis  data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif jumlah informan 

yaitu 6 orang yang  terdiri dari 1 wali kelas dan 5 orang siswa. Hasil 

analisis data dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik yaitu kesulitan dalam pemahaman 

materi. Faktor yang memengaruhi yaitu alat/fasilitas belajar, rasa malas 

dan bosan, rendahnya dukungan orang tua. Upaya yang dilakukan adalah 

pentingnya pendampingan orang tua, menciptakan metode dan strategi 

belajar yang menarik.30 

13. Rendy Triandy, Kesulitan Membaca pada Anak Kelas IV SD dengan Usia 

10 Tahun (Studi Kasus pada Anak Tingkat Sekolah Dasar di SD Sukasari), 

tahun 2023, jenis penelitian adalah studi kasus dengan metode 

penelitian deskriptif analitik, teknik pengumpulan data adalah observasi 

dan perekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak disleksia 

adalah bagian dari anak yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan 

belajar membaca disebut disleksia, kesulitan dalam membaca, 

memahami dan menganalisis struktur kata-kata. Bentuk kesulitan 

membaca yang dialami Beni adalah sulit mengeja dengan benar, sulit 

mengeja suku kata dan kata, sering salah dalam melanjutkan paragraf, 

kesulitan mengurutkan huruf dalam kata, kesalahan mengeja terus-

                                                 

30Markus Sampe, dkk, "Analisis Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Merbaun 
Kabupaten Kupang", Journal of Character and Elementary Education 1, no.3 (2023): h. 23-30. 
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menerus. Upaya untuk menangani anak disleksia melalui: usahakan agar 

benar-benar aktif dalam pendampingan, memberikan dorongan 

sedemikian rupa untuk mengembalikan kepercayaan diri, buatlah 

kegiatan membaca semenarik mungkin.31 

14. Sri Asmawati dkk. Peran Guru  Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik di SD Negeri 20 Bantan Tengah, tahun 

2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

peran guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat dari peran guru pendidikan agama islam dalam mengatasi 

kesulitan belajar, metode yang digunakan kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan guru telah memerankan peran dengan baik 

melalui guru dituntut agar menjadi seorang fasilitator dan menjadikan 

peserta didik seperti anak sendiri. Melalui pendekatan dengan peserta 

didik guru dapat menjadi teladan. Guru melaksanakan perannya dengan 

melakukan pendekatan personal, menggunakan metode dan media dan 

melakukan pembimbingan pada peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar. Faktor pendukung dari peran guru adalah lingkungan sekolah 

yang lengkap dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor 

                                                 

31Rendy Triandy, "Kesulitan Membaca pada Anak Kelas IV SD dengan Usia 10 Tahun 
(Studi Kasus pada Anak Tingkat Sekolah Dasar di SDN Sukasari)", Literasi: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 13, no.1 (2023): h. 269-278. 
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penghambatnya adalah peserta didik itu sendiri, dan orang tua peserta 

didik.32 

15. Fina Dwi Apriliyani dkk, Studi Kasus Kesulitan Membaca dan Upaya 

dalam Mengatasi pada Peserta Didik Kelas IV B SDN Demaan Jepara, 

tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu 3 

peserta didik di kelas IV B SDN yang berkesulitan dalam membaca, dan 

wali kelas IV B. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

data display, dan verification. Berdasarkan artikel tersebut peserta didik 

yang mengalami kesulitan membaca sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan belajar peserta didik, dan berpengaruh pada peserta didik 

lainnya. Oleh karena itu peran guru sangat penting menjadi fasilitator 

dan motivator kepada peserta didik dengan cara pemberian les 

tambahan, pengaturan tempat duduk peserta didik, dan pemberian 

motivasi belajar kepada peserta didik.33 

Walaupun pada penelitian ini berbeda konteks waktu dan tempat, 

namun hasil penelitian ini relevan untuk dapat digunakan dalam mengkaji 

variabel kesulitan belajar peserta didik di SD Negeri Pagandongan Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 

                                                 

32Sri Asmawati, dkk, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan 
Belajar Peserta Didik di SD Negeri 20 Bantan Tengah", Jipkis: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan 
Keislaman 3, no.2 (2023): h. 179-184. 

33Fina Dwi Apriliyani, dkk, "Studi Kasus Kesulitan Membaca dan Upaya Guru dalam 
Mengatasinya pada Peserta Didik Kelas IV B SDN Demaan Jepara", Jurnal Muassis Pendidikan 
Dasar 2, no.1 (2023): h. 1-10. 
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Relevansi kajian pustaka berupa penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah dapat dianalisis bentuk-bentuk kesulitan belajar, faktor yang menjadi 

penyebab, dan upaya perbaikan kesulitan belajar peserta didik. 

Sisi kebaruan dari penelitian ini adalah : pertama, lokasi pelaksanaan, 

karena lokasi pelaksanaan penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian 

terkait analisis kesulitan dan perbaikan belajar pada sekolah tersebut. Masalah 

ini perlu diteliti karena berkaitan dengan masalah yang terjadi pada sekolah 

tersebut yaitu adanya ditemukan gejala-gejala kesulitan belajar pada peserta 

didik, sehingga melalui penelitian ini dapat memberi pengaruh pada 

peningkatan hasil belajar  peserta didik di sekolah tersebut melalui analisis 

bentuk kesulitan belajar, menganalisis faktor penyebab, serta bentuk perbaikan 

belajar peserta didik. Kebaharuan kedua, berdasarkan hasil wawancara awal 

ditemukan bahwa sekolah tersebut pada tahun ajaran 2022/2023 telah 

menerapkan kurikulum merdeka, pada tahap mandiri belajar, diterapkan pada 

kelas 1 dan 4, hal ini berarti kebaharuannya adalah akan dilakukan penelitian 

kesulitan belajar pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis bentuk-bentuk kesulitan belajar pada peserta didik dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka di 

SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
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b. Menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan belajar pada peserta didik 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pagandongan 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

c. Menganalisis peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di 

SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan melalui 

penelitian ini dapat memberi kegunaan atau manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis, yaitu: 

a. Secara teoretis, bahwa dari penelitian ini agar dapat bermanfaat  dalam 

melakukan kegiatan diagnosis kesulitan belajar dan menambah wawasan 

kependidikan semua pihak. 

b. Secara praktis, bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik oleh para praktisi pendidikan. Juga dapat 

menjadi referensi penelitian relevan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 

Pendidikan Agama Islam  merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan bersumber dari ajaran yang ada pada al-Qur’an dan Hadis. 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha dalam memberi pembinaan dan 

pengasuhan pada peserta didik agar senantiasa mampu memahami ajaran 

agama Islam secara utuh dan menyeluruh, kemudian mampu menghayati tujuan 

pendidikan, selanjutnya mampu mengamalkan, serta menjadikan sebagai 

pandangan hidup yang kokoh.1 Demikian pendapat dari Zakiyah Darajat terkait 

definisi dari Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam merupakan 

kegiatan pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik meningkatkan 

keimanannya, pemahaman, penghayatan dan pengamalan dari ajaran-ajaran 

Islam. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana peserta didik 

melalui bimbingan, pengajaran dan banyak latihan.2 Pendidikan Agama Islam 

yang dimaksud dalam hal ini adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah identik dengan tujuan agama 

Islam. Memiliki keyakinan yang kuat, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup 

sehingga mampu tercermin dengan sempurna pada tiap sikap, tindakan pada 

seluruh kehidupan. Pendidikan Agama Islam merupakan upaya dalam 

                                                 

1Mitra Diniarti, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar",  Guau: 
Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 2, no. 8 (2022): h. 25-36. 

2Umi Musya’Adah, "Peran Penting Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar", Aulada: 
Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak  2, no.1 (2020): h.  9-27. 
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membimbing manusia agar mampu menjadi manusia beriman dan takwa 

kepada Allah swt.  

Ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki 

keserasian, selaras, dan seimbang antara hubungan manusia dengan Allah swt. 

hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, dan makhluk lain, serta 

hubungan manusia dengan lingkungannya. Ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam didalamnya terkandung perpaduan saling melengkapi satu sama lain, 

secara keseluruhan terbagi dalam empat cakupan, yaitu Al-Qur’an, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, Sejarah kebudayaan Islam. Diharapkan dari perpaduan cakupan 

tersebut akan mewujudkan adanya keserasian, keselarasan, serta 

keseimbangan pada kehidupan manusia.3 Demikian definisi dan tujuan 

Pendidikan Agama Islam.  

Kedudukan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum 

nasional di Sekolah Dasar adalah sebagai mata pelajaran wajib yang harus 

diikuti oleh semua anak-anak di Sekolah Dasar yang beragama Islam. Sebagai 

sub sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam selalu mengalami 

pembaharuan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.4 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Sekolah Dasar merupakan suatu yang 

harus ada, jika tidak ada akan menjadi kerusakan, dan tentunya menjadi sebuah 

pondasi dalam perkembangan peserta didik selanjutnya. 

B. IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) 

                                                 

3Noor, Wahyudin. "Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam" (2020), h. 26. 

4Umi Musya’Adah, "Peran Penting Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar", Aulada: 
Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak 2, no. 1 (2020): h.  9-27. 
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Pengambangan  kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan 

mutu Pendidikan. Perkembangan pendidikan untuk menciptakan beragam 

kebijakan pendidikan melalui implementasi kurikulum yang baru, hal ini 

dikarenakan kurikulum menjadi salah satu jantungnya pendidikan. Kurikulum 

di Indonesia telah melalui berbagai perubahan dari tahun ke tahun yaitu tahun 

1974, tahun 1964, tahun 1973, kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan kurikulum 2013, hingga 

pada tahun 2022 di Indonesia telah diterbitkan kurikulum merdeka.5 

Berdasarkan hal tersebut tentunya harapan perubahan-perubahan kurikulum 

tersebut dapat menunjang keberhasilan dan kualitas pendidikan di Indonesia 

yang mampu menjawab tantangan pendidikan di era sekarang. 

Menurut Nugraha, Kurikulum merdeka dapat memaksimalkan 

pembelajaran  dengan cara memberikan waktu yang cukup kepada peserta 

didik dalam mengeksplorasi konsep dan mengkonsolidasikan pengetahuannya. 

Menurut Wijatun dan Indrajit merdeka belajar adalah peserta didik membentuk 

karakter pemberani, mandiri, pandai bergaul, beradab, cakap, santun, bukan 

hanya mengandalkan sistem rangking. Menurut Iwinsah dalam Ansumanti 

menyatakan kurikulum merdeka adalah kebijakan yang mengedepankan 

kebebasan berpikir.6 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami 

kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang mengedepankan kebebasan 

berpikir pada peserta didik dalam memahami konsep dan mengembangkan 

                                                 

5Sofyan Iskandar, dkk, "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah 
Dasar", Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 2 (2023): h. 2322-2336. 

6Ran Febrianningsih, dan Zaka Hadikusuma Ramadan, "Kesiapan Guru dalam 
Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar", Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan 
Anak Usia Dini 7, no. 3 (2023): h. 3335-3344. 
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potensinya dengan baik melalui pendampingan guru dalam suasana bahagia 

dan menyenangkan. Hal yang menarik dari Implementasi Kurikulum Merdeka 

adalah pembelajaran dilakukan sesuai dengan capaian peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak disamaratakan, akan tetapi adanya penyesuaian dengan 

tingkatan peserta didik.7 Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan sesuai 

kemampuan peserta didik atau lebih fleksibel. Makna fleksibilitas dalam hal ini 

adalah adanya proses pada tiap individu yang berbeda akan tetapi tujuan  tetap 

pada kompetensi peserta didik haruslah sama.8 Berdasarkan hal tersebut agar 

peserta didik mampu mengatasi ketertinggalan kompetensi maka guru harus 

mampu menentukan strategi pembelajaran yang tepat. 

Beberapa karakteristik kurikulum merdeka yaitu 1) materi lebih 

sederhana dan mendalam, 2) peserta didik dapat belajar lebih mendalam 

dengan suasana lebih tenang, tidak tergesa-gesa dan lebih menyenangkan 

karena peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk belajar menyesuaikan 

apa yang dipikirkannya, 3) lebih merdeka, hal ini berarti peserta didik diberikan 

kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang diminatinya sesuai bakat 

aspirasinya, sedangkan guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan 

perkembangan peserta didik, sekolah berwenang mengembangkan dan 

mengelolah kurikulum pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dalam 

                                                 

7Tuti Marlina, "Urgensi dan Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi 1, no. 1 (2022). 

8Tuti Marlina, "Urgensi dan Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi 1, no. 1 (2022). 
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satuan pendidikan, 4) lebih relevan dan interaktif.9 Demikian karakteristik dari 

kurikulum merdeka sekaligus dapat menjadi gambaran keunggulan kurikulum 

merdeka. 

Menurut Sudarto, peran guru menjadi sangat sentral dalam pendidikan, 

guru perlu mengelola kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar 

implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan yang dicita-citakan.10 Pada 

pelaksanaannya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu bagi peserta 

didik, akan tetapi guru bersama-sama dengan peserta didik mencari dan 

menemukan ilmu pengetahuan.11 Peran guru menjadi sangat menentukan, 

karena guru harus lebih siap dalam mengajar dan mendidik. 

Kurikulum merdeka berkaitan dengan setiap mata pelajaran, 

diantaranya adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kurikulum 

merdeka berdasarkan SK kepala BSKAP No.8 Tahun 2022. Pendidikan Agama 

Islam pada kurikulum merdeka diarahkan menyiapkan peserta didik yang 

mantap secara spiritual, memiliki akhlak yang mulia, juga pemahaman tentang 

dasar-dasar agama Islam, serta penerapan di keseharian peserta didik dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.12 Berdasarkan hal tersebut, maka 

                                                 

9Rizki Agustina, dkk, "Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Prestasi Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam", Jurnal Pendidikan dan Keguruan 1, no.2 
(2023): h. 73-80 

10Tuti Marlina, "Urgensi dan Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi 1, no. 1 (2022). 

11Tuti Marlina, "Urgensi dan Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi 1, no. 1 (2022). 

12Rizki Agustina, dkk, "Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Prestasi Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam", Jurnal Pendidikan dan Keguruan 1, no.2 
(2023): h. 73-80 
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menjadi tantangan bagi guru terkhusus pada guru Pendidikan Agama Islam 

dalam memaksimalkan kualitas implementasi dari kurikulum merdeka. 

C. Belajar dan Kesulitan Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Sebelum menguraikan tentang kesulitan belajar, maka terlebih dahulu 

akan dikemukakan pengertian dari belajar. Pada hakikatnya, proses 

pembelajaran yang dilakukan adalah sarana, motivasi dan stimulus agar dapat 

membangkitkan gairah anak-anak.13 Belajar adalah proses yang aktif, belajar 

adalah proses yang diarahkan pada tujuan, proses berbuat melalui pengalaman. 

Belajar ialah bagaimana mengubah tingkah laku seseorang.14 Demikian definisi 

belajar menurut Nana Sudjana. Belajar adalah proses internalisasi atau 

penyerapan kecakapan (kognitif, afektif, maupun psikomotorik) ke dalam diri 

yang bersumber dari pengalaman-pengalaman dan latihan melalui usaha.15 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diberi pengertian bahwa belajar 

merupakan serangkaian upaya dalam sebuah proses perubahan pada tingkah 

laku yang baru yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dengan 

lingkungannya yang melibatkan kegiatan jiwa dan raga menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

                                                 

13Rofiqi, Moh. Ziful Rosyid,  Diagnosis Kesulitan Belajar pada Siswa, (Cet. I; Malang: 
Literasi Nusantara, 2020), h.5. 

14Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Cet.XIII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2013), h.28. 

15Siti Nusroh dan  Eva Luthfi, "Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Serta Cara Mengatasinya", Belajea: Jurnal Pendidikan Islam  5, no.1 (2020): h. 71-92. 
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Belajar merupakan kegiatan manusia yang sangat penting, belajar 

dipahami sebagai usaha dan melatih diri untuk memperoleh kepandaian. 

Tujuan belajar menurut Sardiman ialah bertujuan untuk mendapatkan: 

a. Mendapatkan pengetahuan 

Mendapatkan pengetahuan ditandai dengan adanya kemampuan 

berpikir. Pemikiran dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini berarti bahwa berkembangnya kemampuan berpikir maka 

akan memperkaya pengetahuan. 

b. Pemahaman pada konsep dan adanya keterampilan 

Penanaman sebuah konsep pada peserta didik memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan dapat berkembang dengan terus dan 

memperbanyak melatih kemampuan. Dengan adanya belajar, maka peserta 

didik akan memperoleh keterampilan. 

c. Pembentukan pada sikap 

Guru harus mampu menanamkan nilai-nilai yang positif kepada peserta 

didik. Harapan melalui penanaman nilai-nilai yang baik tersebut, maka peserta 

didik akan menumbuhkan kesadaran untuk mempraktikkan apa saja yang telah 

dipelajarinya. Melalui belajar diharapkan adanya perubahan pada sifat-sifat 

kepribadian peserta didik ke arah yang baik dan positif. 16 Berdasarkan 

pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari belajar adalah 

peserta didik memperoleh perubahan melalui kegiatan berpikir. Belajar 

bertujuan menanamkan konsep pada peserta didik sehingga peserta didik akan 

                                                 

16Herawati, "Memahami Proses Belajar Anak", Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak  4, no. 1 
(2020): h. 27-48. 
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memperoleh keterampilan, serta belajar  bertujuan merubah sikap peserta didik 

melalui penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. 

Proses belajar dapat diperinci dalam beberapa prinsip dasar. Prinsip 

tersebut kemudian dijadikan arah dan pedoman dalam belajar. Berikut adalah 

prinsip-prinsip belajar menurut Slameto yang terbagi kedalam empat prinsip, 

yaitu: 

a. Berdasar pada syarat yang diperlukan sebelum belajar 

1) Ketika sedang belajar, masing-masing dari peserta didik diupayakan agar 

mampu berpartisipasi aktif, peningkatan pada minat belajar, dan 

membantu membimbing peserta didik dalam upaya mencapai tujuan 

instruksional. 

2) Melalui belajar pendidik harus mampu memberi penguatan dan motivasi 

kepada peserta didik dalam upaya mencapai tujuan instruksional. 

3) Peserta didik harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam 

bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Hal ini dapat terwujud dengan 

cara belajar pada lingkungan yang menantang. 

4) Belajar adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya. 

b. Sesuai dengan hakikat belajar 

1) Belajar merupakan proses yang berkelanjutan, maka harus tahap demi 

tahap menurut perkembangan peserta didik. 

2) Belajar merupakan proses organisasi, adaptasi, dan penemuan. 

c. Sesuai dengan bahan atau materi yang dipelajari 
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1) Belajar itu menyeluruh. Melalui belajar peserta didik harus mudah 

memahami dan menerima tiap pengertian. Hal ini dapat terwujud dengan 

cara materi yang disajikan memiliki struktur, penyajian yang sederhana. 

2) Belajar harus mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan 

instruksional yang harus dicapai peserta didik. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Agar peserta didik dapat belajar dengan tenang, maka dalam belajar 

memerlukan dan perlu menyediakan sarana belajar yang cukup. 

2) Agar hasil belajar berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik dapat tercapai dan mendalam pada peserta didik, maka dalam 

belajar perlu adanya proses belajar yang berulang-ulang. Hal ini dapat 

diistilahkan dengan repetisi. 17 

Dimyati dan Mudjiono, mengemukakan prinsip-prinsip dalam belajar 

ialah berkaitan dengan perhatian dan motivasi peserta didik, keaktifan, 

pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran, pengulangan, tantangan, 

umpan balik dan penguatan, serta perbedaan karakteristik peserta didik. 

Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

a. Perhatian dan motivasi peserta didik 

Perhatian peserta didik terhadap materi atau bahan pembelajaran 

menjadi suatu yang penting dan utama. Perhatian peserta didik akan ada 

apabila pelajaran yang diperoleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari 

peserta didik. Ketika peserta didik merasakan adanya manfaat dari apa yang 

                                                 

17Herawati, "Memahami Proses Belajar Anak", Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak  4, no. 1 
(2020): h. 27-48. 
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mereka pelajari, dan menganggap materi tersebut sebagai kebutuhan mereka, 

maka akan membangkitkan semangat atau motivasi peserta didik untuk 

mempelajarinya. Kesuksesan peserta didik dalam belajar serta prestasi belajar 

tinggi dan terus meningkat apabila tiap pelajaran yang diterima oleh peserta 

didik diterima oleh peserta didik disertai perhatian yang tinggi pula. 

Selain perhatian, motivasi memegang peran yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Motivasi erat kaitanya dengan minat belajar. Ketika peserta didik 

memiliki minat pada suatu mata pelajaran, maka akan cenderung menarik 

perhatiannya, sehingga muncul motivasi dalam mempelajari mata pelajaran 

tersebut. 

b. Keaktifan 

Keaktifan peserta didik sangat diperlukan dalam pembelajaran, aktivitas 

belajar peserta didik akan mencapai maksimum apabila peserta didik aktif dan 

mengalami sendiri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peserta 

didiklah yang harus banyak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran  

Berdasarkan penjelasan prinsip sebelumnya telah menyampaikan 

keaktifan peserta didik dalam belajar. Prinsip ini juga terkait dengan prinsip 

sebelumnya yaitu dalam belajar harus dilakukan sendiri atau dialami sendiri 

oleh peserta didik, peserta didik menghayati, terlibat aktif, serta bertanggung 

jawab pada hasil dari kegiatan pembelajaran. 

d. Pengulangan 

Berdasarkan teori psikologi daya, belajar adalah daya yang ada pada diri 

manusia, terdiri dari mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, 
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merasakan, berpikir, dan sebagainya. Adanya pengulangan maka daya-daya 

yang ada pada diri tersebut akan berkembang. Hasil belajar akan maksimal dan 

sempurna jika peserta didik sering mengulang-ulang dan sering dilatih. 

e. Tantangan 

Upaya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran akan ada selalu 

hambatan yang ditemukan, hambatan tersebut adalah mempelajari bahan 

belajar. Agar muncul sebuah motivasi yang kuat dari diri peserta didik dalam 

mengatasi hambatan tersebut, maka bahan pembelajaran tersebut haruslah 

menantang. Tantangan yang ada pada bahan pembelajaran akan membuat 

peserta didik menjadi bersemangat untuk mampu mengatasinya. Belajar perlu 

dikemas dalam kondisi yang menantang, mengandung masalah yang perlu 

dipecahkan, agar peserta didik tertantang untuk mempelajari. 

f. Umpan balik dan penguatan 

Menurut teori belajar Operant Conditioning dari B.F. Skinner, peserta 

didik akan lebih bersemangat dalam belajar apabila mengetahui serta 

memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan umpan balik yang 

dapat membuat peserta didik senang dan tentunya akan berpengaruh pada 

usaha belajar peserta didik selanjutnya. Dorongan belajar dapat berupa 

penguatan yang menyenangkan namun dapat pula berupa penguatan yang tidak 

menyenangkan, dapat diistilahkan penguatan positif maupun negatif akan 

menciptakan penguatan belajar pada peserta didik. 

g. Perbedaan karakteristik peserta didik 

Peserta didik mempunyai kekhasan dan ciri masing-masing. Adanya 

perbedaan individual ini akan berpengaruh pada cara belajar dan hasil belajar 
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peserta didik. 18 Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memperhatikan 

perbedaan pada diri masing-masing peserta didik dalam kegiatan atau proses 

pembelajaran. 

2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar merupakan suatu hal yang dialami oleh sebagian besar 

peserta didik di tingkatan  Sekolah Dasar, dapat pula dialami oleh peserta didik 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara operasional peserta didik 

yang tinggal kelas, memperoleh nilai yang rendah atau kurang dalam mata 

pelajaran yang diikuti merupakan tanda adanya kesulitan belajar pada peserta 

didik.19 Umumnya kesulitan belajar merupakan hambatan-hambatan untuk 

mencapai hasil pembelajaran. Seorang individu akan mendapatkan hasil di 

bawah dari hasil yang semestinya diperoleh apabila mengalami hambatan atau 

kesulitan dalam belajar.  

Menurut beberapa pakar pendidikan, seperti Dalyono menjelaskan 

pengertian dari kesulitan belajar yaitu keadaan yang menyebabkan peserta 

didik tidak mampu belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabri, kesulitan 

belajar identik dengan kesukaran peserta didik dalam menerima dan menyerap 

pelajaran di sekolah.20 

                                                 

18Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & Pembelajaran 
Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h.28-34. 

19Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 
Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.3. 

20Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak Didik, (Cet.IV; Jogjakarta: 
Javalitera, 2016), h.15. 
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Kesulitan belajar khusus merupakan gangguan pada proses psikologis 

dasar yang meliputi pemahaman juga pada penggunaan bahasa ujaran atau 

dapat diistilahkan tulisan. Gangguan yang dimaksud dapat menampakkan diri 

berbentuk kesulitan mendengarkan, kesulitan berpikir, kesulitan berbicara, 

kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan mengeja, maupun kesulitan 

berhitung.batasan tersebut mencakup kondisi atau keadaan seperti gangguan 

perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan 

tersebut tidak termasuk anak yang memiliki masalah belajar dengan sebab 

utamanya bersumber dari adanya hambatan pada indra penglihatan, 

pendengaran, hambatan karena tunagrahita, karena gangguan emosional, atau 

disebabkan karena kemiskinan lingkungan, budaya atau perekonomian.21 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa 

faktor yang memberi pengaruh terhadap kesulitan belajar, oleh karena itu, 

pendidik dalam hal ini seorang guru memiliki peran yang sangat dibutuhkan 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

3. Bentuk-bentuk Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar memiliki pengertian yang luas dan mendalam, termasuk 

pengertian-pengertian sebagai berikut yang dikemukakan H. Mulyadi dalam 

kutipan Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, dan Solihatun sebagai berikut: 

a. Ketergangguan Belajar (Learning Disorder), adalah keadaan terganggunya 

proses belajar seseorang diakibatkan karena adanya respon yang 

bertentangan. Seseorang yang mengalami gangguan dalam belajar pada 

                                                 

21Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Cet. II; Jakarta: 
PT. Rineka Cipta, 2012), h.6. 
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dasarnya, maka prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses 

belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang 

bertentangan. Dengan demikian, maka hasil belajar yang akan dicapai lebih 

rendah dari potensi yang dimiliki. Gejala seperti ini kemungkinan dialami 

oleh peserta didik yang memiliki minat pada mata pelajaran tertentu, namun 

karena adanya tuntutan dari kurikulum maka peserta didik tetap harus 

mempelajari mata pelajaran yang tidak disenanginya. Keadaan tersebut 

dapat menimbulkan akibat berkurangnya kegiatan belajar dapat pula tidak 

mau belajar. 

b. Ketidakmampuan Belajar (Learning Disabilities), adalah ketidakmampuan 

peserta didik dengan gejala  peserta didik tidak mampu belajar atau 

menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi 

intelektualnya. Penyebabnya dapat beragam, kemungkinan dikarenakan 

kurangnya perhatian dan dorongan serta motivasi orang tua atau masalah 

emosional dan mental peserta didik. 

c. Ketidakfungsian Belajar (Learning Disfunction), adalah menunjukkan gejala 

berupa proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun tidak ada tanda-

tanda subnormalitas mental, gangguan pada alat indra atau gangguan 

psikologis lainnya. 

d. Pencapaian Rendah (Underachiever), adalah mengacu pada peserta didik 

yang memiliki tingkat potensi intelektual diatas normal, akan tetapi prestasi 

belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
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e. Lambat Belajar (Slow Learner), adalah peserta didik lambat dalam proses 

belajarnya sehingga membutuhkan waktu lebih dibandingkan peserta didik 

lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. 22 

Menurut Martini Jamaris, klasifikasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah adanya kesulitan dalam menuntaskan perkembangan pada peserta didik, 

yaitu: 

a. Kesulitan dalam pemusatan perhatian, adalah kesulitan pada peserta didik 

dalam memusatkan atau memfokuskan perhatian pada suatu kegiatan 

belajar. Kesulitan dalam memusatkan perhatian akan membuat peserta didik 

menjadi kesulitan  dalam belajarnya, peserta didik akan menjadi kesulitan 

dalam mengalihkan perhatiannya pada hal yang penting untuk diperhatikan. 

Oleh karena sebab tersebut akan menyebabkan peserta didik menjadi 

kesulitan belajar. 

b. Kesulitan dalam mengingat. Kemampuan berpikir erat kaitannya dengan 

kemampuan peserta didik dalam mengingat. Kesulitan dalam mengingat 

akan menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan 

proses berpikir dan selanjutnya akan menyebabkan peserta didik mengalami 

kesulitan belajar. 

c. Kesulitan berpikir. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan dalam 

memformulasikan konsep dan mengasosiasikan konsep dalam memecahkan 

masalah. Keterampilan berpikir merupakan kemampuan dalam menghadapi 

tantangan kehidupan. Terdapat hubungan dengan kemampuan mengingat, 

                                                 

22Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, dan  Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & 
Pembelajaran Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h.46-47. 
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kemampuan berpikir erat kaitannya dengan kemampuan mengingat. 

Kemampuan berpikir sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengingat 

berbagai informasi, konsep. Oleh karena itu, kesulitan berpikir dapat 

menyebabkan adanya kesulitan belajar. 

d. Kesulitan bahasa. Dalam masa perkembangan anak atau peserta didik yang 

menjadi tugas perkembangannya adalah penguasaan kemampuan bahasa, 

berupa bahasa lisan juga bahasa tulisan. Umumnya anak yang mengalami 

kesulitan dalam berbahasa akan mengalami kesulitan berbicara, yaitu 

kemampuannya dalam berbicara tidak seperti anak-anak seusianya, kurang 

atau tidak mampu merespon berbagai pernyataan verbal secara tepat, 

contohnya perintah, permintaan, sapaan. Kesulitan bahasa akan menjadi 

penyebab terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik. 

e. Kesulitan persepsi dan perseptual motor. Persepsi merupakan proses  dalam 

otak dalam mengolah dan memaknai informasi yang diterima oleh panca 

indra.23 

Kesulitan belajar ialah merupakan suatu gejala yang tampak pada 

tingkah laku baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesulitan belajar 

ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam belajar. Ciri-ciri 

dari tingkah laku yang merupakan gejala dari adanya kesulitan belajar antara 

lain, sebagai berikut: 

                                                 

23Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 
Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.33. 
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a. Menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu memperoleh hasil belajar di 

bawah rata-rata nilai kelompok dari peserta didik atau memperoleh nilai 

dibawah dari potensi yang peserta didik sebenarnya miliki. 

b. Setelah peserta didik telah berusaha dengan giat belajar, hasil yang dicapai 

tetap rendah atau selalu rendah. Hal ini berarti bahwa hasil yang peserta 

didik capai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, dengan kata 

lain hasil yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan usaha peserta didik. 

c. Peserta didik lambat dalam melakukan tugas-tugas dalam kegiatan belajar. 

Seringkali tertinggal oleh peserta didik atau teman-temannya dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan batasan atau ketepatan 

waktu yang ditentukan. Contohnya ketika rata-rata peserta didik umumnya 

mampu mengerjakan tugas dalam waktu 40 menit, maka anak yang 

berkesulitan belajar akan memerlukan waktu lebih lama dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

d. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar biasanya memiliki ciri 

menunjukkan perilaku yang kurang wajar, misalnya acuh tak acuh, 

menentang,  berpura-pura dan lain sebagainya. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar, misalnya membolos, suka 

datang terlambat, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, mengganggu di 

dalam dan diluar kelas, tidak ingin mencatat pelajaran, tidak tertib dalam 

kegiatan pembelajaran, mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama dan lain 

sebagainya. 
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f. Ciri selanjutnya ialah peserta didik menunjukkan gejala emosional yang 

kurang wajar, misalnya pemurung, mudah tersinggung, pemarah, kurang 

bahagia, ketika memperoleh nilai yang rendah maka peserta didik tersebut 

tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan lain sebagainya. 24 

Peserta didik yang mengalami masalah dalam kegiatan belajarnya 

umumnya ditandai dengan adanya gejala sebagai berikut sebagaimana yang 

dikemukakan tentang tahun 1983 dalam kutipan Rofiqi, Moh. Zaiful Rosyid: 

1. Prestasi peserta didik yang rendah, berada di bawah rata-rata yang umum 

dicapai oleh kelompok peserta didik dalam kelas 

2. Hasil usaha belajar peserta didik tidak imbang dengan yang dilakukan 

3. Peserta didik lambat dalam melakukan tugas belajar. 25 

Kasus yang lebih parah, kesulitan belajar pada peserta didik akan 

berdampak pada keadaan yang lebih sulit, dapat membuat peserta didik 

berhenti ditengah jalan, atau mogok belajar. Pendeteksian kesulitan belajar 

pada peserta didik dapat dideteksi melalui cara mendeteksi kesalahan-

kesalahan peserta didik dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal ujian atau 

tes. Kesalahan peserta didik akan terdeteksi dari jawaban peserta didik yang 

salah dalam mengerjakan soal. 

Pendapat lain menurut Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, 

mengemukakan beberapa tanda peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

antara lain: 

                                                 

24Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, dan  Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & 
Pembelajaran Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h.46-47. 

25Rofiqi, Moh. Zaiful Rosyidi, Diagnosis Kesulitan Belajar pada Siswa, (Cet.I; Malang: 
Literasi Nusantara, 2020), h.13. 
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1. Perkembangan Terlambat, anak yang tertinggal dengan teman seusianya 

adalah dapat menjadi indikator adanya kelainan perkembangan pada 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Perkembangan yang 

dimaksud seperti sulit memahami kata-kata, sulit berkomunikasi atau 

berbicara sesuai perkembangan anak seusianya. Keterlambatan juga dapat 

dilihat pada proses pertumbuhan anak,seperti anak terlambat berjalan, 

atau terlambat berdiri. Contoh lain dari tanda ini adalah anak tertinggal 

dalam kemampuan memahami arah, mengenali setiap bentuk huruf, 

melafalkan kata-kata atau berhitung. 

2. Penampilan tidak konsisten, anak yang mengalami kesulitan belajar 

konsistensi dalam belajarnya sangat kurang, maksudnya ialah peserta 

didik lemah dalam kemampuan mengingat contohnya seorang peserta 

didik mampu menyelesaikan soal matematika dari guru pada saat belajar 

saat ini, akan tetapi apabila mendapat soal tersebut pada pekan 

berikutnya, maka peserta didik tersebut tidak mampu menyelesaikannya. 

3. Kehilangan antusias dalam belajar, anak yang mengalami kesulitan dalam 

belajar sebenarnya adalah anak yang suka belajar, akan tetapi antusias 

dari anak akan semakin berkurang ketika masuk sekolah, hal ini 

dikarenakan anak mengalami gangguan dalam pemrosesan informasi, 

butuh daya ingat dan pengorganisasian informasi dengan jumlah yang 

besar. Gejala dari tanda peserta didik yang mengalami tanda kesulitan 

belajar ini diantaranya menunda nunda menyelesaikan pekerjaan, 

menunda menyelesaikan dan memilih mengatakan akan menyelesaikan di 

sekolah. 
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4. Tidak mencapai kriteria ketuntasan belajar, tanda peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar selanjutnya adalah ketika terjadi kesenjangan 

antara potensi yang dimiliki peserta didik dengan prestasi yang 

ditunjukkan peserta didik. 

5. Masalah tingkah laku, anak yang mengalami kesulitan belajar pada 

umumnya memiliki masalah pada perilaku, contohnya mudah tersinggung 

dan marah. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar terkesan sulit 

diatur dan kasar. Tingkah laku ini tidak disadari oleh anak. Kesulitan ini 

muncul ketika anak telah masuk sekolah karena secara harapan sekolah 

menuntut peserta didik berperilaku baik. Disekolah mungkin peserta didik 

mampu mengendalikan diri, akan tetapi di rumah ada perubahan suasana 

hati yang mencolok. Hal ini yang menyebabkan peserta didik learning 

disabilities sering dianggap keras kepala, malas, tidak peka, tidak 

bertanggung jawab, dan tidak mau bekerja sama. 

6. Kurangnya kepercayaan diri, anak seringkali menganggap dirinya bodoh 

karena tidak dapat meraih prestasi yang unggul dan baik di sekolah, anak 

merasa tidak dapat memenuhi harapan orang tua, tidak dapat diterima 

dalam kelompok. Adanya perasaan rendah diri ini akan membuat motivasi 

akademis peserta didik menjadi turun. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar sangat mudah putus asa dan berhenti mencoba. 26 

Demikian karakteristik dari peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar. Kasus kesulitan belajar pada peserta didik  dapat memperlihatkan 

                                                 

26Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar dan  Pembelajaran 
Remedial, (Cet.I; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h.9-13. 
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gejala yang berbeda, oleh karena itu perlu adanya upaya pendidik dalam hal ini 

guru untuk dapat mengidentifikasi para peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar. Untuk itulah diagnosis kesulitan belajar memiliki peran strategis dalam 

mewujudkan pembelajaran yang efektif. 

4. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 

Hal yang penting yang erat kaitannya dengan masalah kesulitan belajar 

pada peserta didik adalah hasil belajar yang diperoleh atau dicapai oleh peserta 

didik  dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab kesulitan 

belajar itu sangat kompleks, hal ini menyebabkan kesulitan belajar peserta didik 

sulit dimengerti dengan sempurna meskipun oleh seorang ahli.  

Menurut Abdurrahman M, faktor kesulitan belajar yang dapat 

mempengaruhi peserta didik adalah 

a. Faktor Internal Peserta Didik, adalah faktor dari kekurang mampuan psiko-

fisik peserta didik, muncul dari dalam diri peserta didik, yaitu: 

1) Bersifat kognitif, hal ini dipahami secara sederhana mencakup pada proses 

psikologis peserta didik, setiap peserta didik berbeda kemampuan mental 

yang mendasari mereka dalam menggunakan dan memproses informasi, 

proses belajar peserta didik akan dipengaruhi oleh perbedaan tersebut. 

2) Bersifat afektif, adalah ranah rasa, labilnya emosi dan sikap. 

3) Bersikap psikomotor, adalah ranah karsa, pada alat-alat indra penglihatan 

dan pendengaran mengalami gangguan. 

b. Faktor Eksternal Peserta Didik, yaitu: 

1) Keluarga, broken home, rendah kehidupan ekonomi. Pengaruh keluarga 

yang tidak harmonis dapat mempengaruhi perkembangan mental 
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seseorang. Apalagi jika berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki 

kehidupan yang pas-pasan atau serba kekurangan. Hal ini dapat 

berdampak pada melemahnya kemampuan seseorang dalam menyerap 

materi pembelajaran yang semestinya dikuasai. 

2) Masyarakat, perkampungan kumuh, teman sepermainan yang nakal. 

Lingkungan rumah yang terletak di area yang kumuh, jauh dari 

ketenangan dan ketentraman tentu akan memberi dampak bagi 

perkembangan mental seseorang. Biasanya pengaruh yang ditimbulkan 

akan bersifat negatif, seperti perokok yang menjadi pecandu narkotika, 

mabuk-mabukan, serta segala keterbatasan sarana yang dapat 

menstimulasi seseorang berkembang secara negatif 

3) Sekolah, kondisi dan letak letak geografis sekolah buruk, misalnya kondisi 

gurun dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Lingkungan sekolah 

yang kurang mendukung suasana belajar dapat mengacaukan konsentrasi 

siswa belajar sebab berdampak pada penurunan kemampuan berprestasi 

tinggi. 27 

Sebab timbulnya kesulitan belajar dapat disebabkan oleh dua hal yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal: 

a. Faktor internal,  

Faktor ini berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dan sangat 

tergantung pada perkembangan dan fungsi otak peserta didik. Terlebih pada 

saat didalam kandungan ibu. Oleh sebab itu faktor berupa gizi sangat 

                                                 

27Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan (Teori dan Aplikasi) 
(Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 151-152. 
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menentukan kecerdasan peserta didik nantinya. Faktor internal terbagi atas 

dua, yaitu: Faktor jasmani,. Faktor jasmani meliputi faktor-faktor terkait 

kesehatan yaitu kemampuan mengingat, kemampuan mengindra oleh panca 

indra seperti dapat melihat, mendengar serta merasakan, dan cacat pada tubuh 

peserta didik. Faktor psikologis. Faktor psikologi meliputi jenis kelamin, usia, 

intelegensi, kebiasaan belajar peserta didik, bakat, perhatian, minat,emosi dan 

motivasi, cita-cita, perilaku/sikap, konsentrasi, kemampuan atau unjuk hasil 

kerja, rasa percaya diri peserta didik, kematangan dan kelelahan. Berikut adalah 

uraian faktor-faktor di atas: 

1. kemampuan ingatan peserta didik yang rendah, kemampuan dalam 

mengingat akan sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Ketika 

anak dalam hal ini peserta didik dengan keras, akan tetapi mempunyai 

daya atau kemampuan mengingat di bawah rata-rata maka hasil 

belajarnya akan kalah dari anak atau peserta didik yang memiliki 

kemampuan mengingat yang tinggi. Hal ini berarti hasil belajar peserta 

didik tidak imbang atau tidak sepadan dengan usaha belajar dari peserta 

didik. 

2. Kondisi terganggunya alat-alat indera, kesehatan sangat menentukan 

aktivitas keseharian seseorang, hal ini berarti kesehatan menjadi sangat 

penting, termasuk dalam hal belajar. Seseorang atau peserta didik akan 

terganggu dalam belajar apabila kesehatan tubuhnya sedang terganggu. 

Dengan demikian dengan adanya gangguan pada kesehatan dapat menjadi 

kendala peserta didik dalam belajar. Contohnya seorang yang mengalami 

cacat pada mata tentunya akan merasakan kesulitan saat mempelajari hal 
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yang terkait dengan dunia yang memerlukan penginderaan penglihatan. 

Begitu pula bagi penderita tuna rungu, maka tentu akan mengalami 

kesulitan ketika mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan dunia yang 

memerlukan indra pendengaran, contohnya seni musik, maka penderita 

tuna rungu akan kesulitan dalam belajar. Pada penderita ini sebaiknya 

menempatkan posisi tempat duduk di bagian depan, hal ini bertujuan 

meminimalkan gangguan belajar yang dialami peserta didik. 

3. Usia anak atau peserta didik, usia juga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesulitan belajar pada peserta didik. Contoh anak atau 

peserta didik dapat diterima bersekolah di Sekolah Dasar, apabila telah 

berusia 7 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat peserta 

didik yang belum memenuhi syarat umur tersebut tetap dapat lancar 

dalam mengikuti kegiatan dan proses pembelajaran. 

4. Jenis kelamin, jenis kelamin juga mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak perempuan 

biasanya pada pelajaran ilmu sosial akan lebih mudah dalam belajar. 

Adapun peserta didik laki-laki lebih memilih pelajaran yang berhubungan 

langsung disebabkan pelajaran tersebut berhubungan dengan praktik. 

5. Kebiasaan belajar atau rutinitas, pola pikir pada peserta didik akan 

terbentuk dari kebiasaan belajar pada peserta didik. Peserta didik yang 

terbiasa belajar pada tiap harinya akan merasa kurang apabila  

rutinitasnya  tidak dilaksanakan dan membentuk disiplin pada anak agar 

selalu belajar. Prestasi pada anak yang jadwal belajarnya setiap hari akan 
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mengalami perbedaan dengan prestasi belajar peserta didik yang tidak 

terjadwal belajarnya setiap hari. 

6. Tingkat kecerdasan atau intelegensi merupakan salah satu yang dapat 

menentukan kecerdasan seseorang. Kemampuan seseorang menyesuaikan 

diri, belajar, serta berpikir abstrak merupakan pengertian intelegensi. 

Umumnya peserta didik akan mampu menerima dengan mudah pelajaran 

yang diberikan apabila peserta didik dengan tingkat kecerdasan tinggi 

sedangkan pada peserta didik yang intelegensinya lebih rendah akan lebih 

lambat menerima pelajaran yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Heller, Monks, dan Passow, peserta didik dengan 

intelegensi tinggi belum tentu tidak mengalami kesulitan belajar juga 

berdasar hasil penelitian oleh Golemen and dalam kutipan Nini Subini 

bahwa sebagai manapun tingginya IQ seseorang hanya 20 % yang 

mempengaruhi kesuksesan hidup, 80% ditentukan oleh faktor lain. 

7. Minat belajar. Minat adalah keinginan hati yang tinggi pada sesuatu. Minat 

timbul dalam keinginan untuk memperhatikan, menerima, juga 

melakukan sesuatu tanpa disuruh dan menganggap hal tersebut penting 

bagi dirinya. Hal tersebut merupakan ciri dari timbulnya minat. Dengan 

demikian minat dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Adanya 

minat yang tinggi pada diri peserta didik akan menuntun peserta didik 

agar belajar lebih baik lagi. Seorang tentu akan lebih mudah dalam 

mempelajari pelajaran apabila memiliki minat dan bakat pada pelajaran 

tersebut. Hal ini tentu berbeda apabila peserta didik belajar karena adanya 

paksaan orang lain atau salah dalam memilih jurusan. 
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8. Emosi (perasaan). Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah emosi. Adanya rasa tergugah disertai perubahan pada tubuh 

misalnya menegangnya otot, jantung berdebar merupakan arti dari emosi. 

Cinta, kasih sayang, benci, rasa takut, semangat yang akan mempercepat 

pembelajaran. Contohnya ketika terjadi suatu masalah peserta didik tentu 

akan merasa terganggu dalam belajarnya. Berdasarkan penelitian oleh 

Rohmawati Sukma, Nuryanti sekitar 65,5 % akan memberi sumbangan 

pada prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar akan tinggi ketika 

kecerdasan emosi peserta didik juga tinggi. 

9. Motivasi atau cita-cita, peran penting terkait keberhasilan pada suatu 

target  juga dipegang oleh motivasi. Dorongan yang timbul pada diri 

seseorang baik disadari maupun tidak disadari untuk melakukan tindakan 

dengan tujuan tertentu merupakan definisi motivasi. Motivasi erat 

kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Ketekunan , kegigihan dalam 

mencapai kesuksesan walau dengan berbagai kesulitan merupakan 

cerminan dari motivasi yang tinggi. 

10. Sikap dan perilaku. Salah satu faktor selanjutnya yang berpengaruh pada 

kecerdasan seseorang ialah perilaku pertumbuhan dan perkembangan 

seseorang. Anak tidak dapat berkembang secara optimal apabila kondisi 

dan perilaku terganggu. Perilaku positif peserta didik kepada guru dan 

mata pelajaran merupakan awal yang baik dalam proses belajar peserta 

didik. Jika efektif maka akan menimbulkan kualitas belajar yang maksimal. 

11. Konsentrasi belajar. Meskipun suasana atau kondisi ramai, terjadi 

kebisingan peserta didik akan tetap belajar ini merupakan peserta didik 
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dengan konsentrasi tinggi. Namun hal tersebut dapat sebaliknya apabila 

peserta didik mempunyai konsentrasi yang rendah maka akan kesulitan 

dalam belajar, bahkan untuk pelajaran yang mudah akan terasa sulit bagi 

peserta didik tersebut. 

12. Kemampuan unjuk hasil kerja. Peserta didik yang telah berusaha belajar 

dengan maksimal tetapi hasil belajarnya tetap saja minimal. Hal tersebut 

dapat menjadi awal yang dapat menyebabkan peserta didik merasa gagal 

dalam belajar bahkan mogok belajar. 

13. Rasa percaya diri. Keyakinan akan menuntun pada keberhasilan, hal ini 

disebabkan peserta didik menjadi merasa diri mampu belajar dan 

mempelajari tiap pelajaran. Hal ini juga berlaku sebaliknya bagi peserta 

didik yang tidak memiliki percaya diri. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan modal dalam belajar. 

14. Kematangan atau kesiapan.untuk dapat berkembang baik berupa 

jasmani maupun rohani, maka faktor kematangan sangat berpengaruh. 

Dalam belajar setiap usaha akan lebih berhasil apabila bersamaan dengan  

tingkat tingkat kematangan seseorang. Hal ini dikarenakan kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Peserta didik 

dikategorikan matang apabila alam dirinya telah mencapai kesanggupan 

untuk dapat menjalankan masing-masing fungsinya, sehingga berhasil 

dalam belajar dengan kata lain siap untuk mengikuti proses pembelajaran. 

15. Kelelahan. Peserta didik tidak dapat belajar secara optimal apabila 

peserta didik mengalami kelelahan. Karena peserta didik fisiknya loyo, 

anak tidak dapat belajar sebagaimana mestinya meskipun memiliki 
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semangat yang tinggi untuk belajar. Menurunnya kekuatan fisik dan 

melemahnya kondisi psikis merupakan akibat dari kelelahan dalam 

beraktivitas. Contohnya terlalu banyak membantu pekerjaan orang tua di 

rumah, terlalu lama bermain, juga terlalu lama menangis atau ngambek 

akan mempengaruhi kondisi psikis anak. Berbagai cara agar dapat 

mengatasi kelelahan peserta didik adalah, tidur yang cukup (istirahat), 

memenuhi kebutuhan gizinya,menjaga kesehatan tubuh, jangan memberi 

anak pekerjaan yang melelahkan, jangan membiarkan bermain terlalu 

lama, jangan membiarkan anak menangis berlama-lama, jangan biarkan 

anak ngambek. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah yang dipengaruhi lingkungan sekitar peserta 

didik.meliputi 3 hal, yaitu: 

1. Faktor keluarga, selain di lingkungan sekolah dan masyarakat, keluarga 

merupakan lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada seorang 

anak. Keluarga berada disekeliling anak mulai dari terbangun sampai 

pada kembali beristirahat. Keluarga yang kemudian mencetak 

kepribadian anak untuk pertama kali. Dalam lingkungan keluarga yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar pada anak adalah  

a) Cara mendidik anak, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh cara 

mendidik orang tua. Menurut Slameto dalam Nini Subini mengemukakan 

bahwa lembaga pendidikan pertama dan utama adalah keluarga yang sehat 

besar, artinya mendidik anak dalam ukuran kecil namun dapat menentukan 

mutu pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa dan negara. 
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Pada sebuah kasus kebanyakan ditemukan orang tua melihat anaknya tidak 

naik kelas mereka memunculkan reaksi malu dan cenderung langsung 

menyimpulkan kesalahan pada anak, padahal orang tua tidak pernah 

memberi contoh pada anaknya membaca buku. Oleh sebab itu, cara mendidik 

anak perlu dengan kasih sayang, dorongan dan penuh perhatian. Beri rasa 

aman, kepercayaan bahwa anak mampu melakukan yang terbaik. 

b) Relasi antara anggota keluarga, hubungan antara orang tua dan anaknya 

menjadi relasi yang penting dalam keluarga, juga hubungan dengan 

saudaranya atau hubungan dengan keluarga lain dapat mempengaruhi 

belajar anak. Keluarga yang akrab satu sama lain akan memberi kehangatan 

dan kedekatan, anak tidak takut pada orang tua meskipun demikian anak 

tetap menghormati orang tua, kepada saudara anak senang bertanya hal yang 

belum dimengerti, sebaliknya apabila keluarga kurang harmonis maka anak 

tidak akan berani melihat mata orang tua karena takut. Kondisi yang 

demikian akan membuat anak menjadi takut, takut memberi usulan pada 

keluarga, tidak berani bertanya jika ada pelajaran yang dianggap sulit 

sehingga apabila ada kesulitan enggan bertanya ke keluarga, sehingga ke 

sekolah PR tidak di selesaikan dengan begitu kesulitan belajar pada anak 

akan bertumbuh. 

c) Suasana rumah, peserta didik akan kesulitan tenang dalam belajar apabila 

suasana rumah bising dan gaduh. Suasana demikian biasa terjadi pada 

keluarga yang terlalu banyak penghuni. Prestasi belajar peserta didik akan 

rendah, belajar kacau apabila di rumah sering cekcok antara anggota 

keluarga.sebaliknya peserta didik akan memperoleh kelancaran dalam 
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belajar apabila keluarga harmonis. Suasana menyenangkan tidak harus 

dengan hal-hal yang mewah tetapi cukup dengan suasana kehangatan akan 

memberi situasi yang mendukung dalam belajar. 

d) Keadaan ekonomi keluarga. Salah satu faktor kesulitan belajar adalah 

ekonomi keluarga. Agar dapat terpenuhi kebutuhan maka keluarga akan 

cenderung sulit pada keluarga dengan kondisi perekonomian pas-pasan. 

Beda halnya dengan keluarga yang ekonominya tidak bermasalah. Kebutuhan 

belajar tidaklah menjadi hal berat untuk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas 

belajar anak, termasuk juga pada kebutuhan makanan, pakaian, perlindungan 

kesehatan. 

e) Pengertian orang tua. Pemberian pengertian juga dorongan anak dalam 

belajar harus dilakukan orang tua agar anak tidak mengalami penurunan 

dalam semangat belajar. Selain itu orang tua juga perlu pengertian pada anak 

contohnya ketika anak sedang belajar sebaiknya orang tua tidak memberi 

tugas-tugas rumah, dan memberi waktu anak untuk belajar, biarkan anak 

mengerjakan tugas belajar terlebih dahulu. 

f) Latar belakang kebudayaan. Sikap anak dalam belajar juga dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan dan kebudayaan dalam keluarga. Anak akan mengikuti 

ayah dan ibu jika memiliki pendidikan tinggi. Pendidikan mampu 

mempengaruhi kebiasaan anak agar bersemangat dan terdorong untuk 

belajar. 

2. Faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat anak belajar setelah ling 

keluarga, faktor lingkungan sekolah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar anak, antara lain: 
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a) Guru, guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar peserta 

didik. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik amat tergantung pada tinggi 

rendahnya pengetahuan guru, bagaimana cara guru mengajar, cara mengajar 

guru harus disesuaikan dengan konsep yang diajarkan agar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik mulai dari penggunaan model, teknik maupun 

metode. Guru harus memberi motivasi agar peserta didik menjadi giat dalam 

belajar. Jangan membiarkan peserta didik tidak mengerjakan PR, tidak 

memberi sanksi anak yang terlambat atau membolos. 

b) Metode mengajar. Salah satu penyebab kesulitan belajar pada peserta didik 

ialah penggunaan metode mengajar yang monoton, begitu-begitu saja 

sehingga peserta didik menjadi merasa tidak cocok dengan metode dan tidak 

berminat belajar, dapat pula membuat peserta didik menjadi bosan. Oleh 

sebab itu, guru perlu bervariasi dalam memilih metode pembelajaran. 

c) Instrumen atau fasilitas, dapat menyebabkan kesulitan belajar pada peserta 

didik, meskipun hanya sebagai pelengkap dalam pembelajaran. 

d) Kurikulum sekolah. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pdoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. 

e) Relasi guru dengan peserta didik, anak akan berusaha mempelajari pelajaran 

dengan sebaik-baiknya apabila relasi dengan guru baik-baik, peserta didik 

akan menyukai pelajaran yang diberikan. Sebaliknya akan mengganggu 

kelancaran belajar peserta didik apabila hubungan peserta dengan guru tidak 

baik. 
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f) Relasi antar peserta didik. Peserta didik yang pendiam, mengurung diri, dan 

tidak mau bergaul dengan temannya, tentu akan kesulitan bertanya jika ada 

materi yang belum dipahami. Anak akan lebih cenderung diam daripada 

mencari tahu penyelesaian masalah. Apabila dengan temannya saja begitu, 

tidak menutup kemungkinan juga demikian pada guru. Akan merasa takut, 

dan membiarkan dirinya dengan ketidaktahuannya 

g) Disiplin sekolah. kerajinan peserta didik di sekolah dan belajar erat 

kaitannya dengan kedisiplinan sekolah. misalnya peserta didik selalunya 

malas mengerjakan tugas apabila guru tidak memberi sanksi bila peserta 

didik lupa mengerjakan tugas. Dengan begitu guru harus tegas pada peserta 

didik yang malas sehingga ia berusaha mengerjakan tugas dan memberi 

apresiasi peserta didik yang menyelesaikan tugas. 

h) Pelajaran dan waktu. Tentu akan berbeda peserta didik yang belajar pada 

waktu pagi dan siang hari. Peserta didik yang belajar siang hari akan 

mengalami gangguan dalam proses pembelajaran karena keadaan peserta 

didik telah lelah, keadaan sekitar pn telah ramai, berbeda halnya belajar di 

pagi hari. Lingkungan masih belum terlalu panas, masih segar, dan 

lingkungan masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Setiap orang 

mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam, oleh sebab itu, peserta didik 

sebaiknya mampu mengatur waktu. 

i) Standar pelajaran. Salah satu yang menyulitkan peserta didik ialah standar 

pelajaran yang terlalu tinggi. Mengurangi kesulitan peserta didik dalam 

memahami materi dapat dengan mengakali dengan memberikan materi 

dasar dari standar materi yang ada oleh guru. 
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j) Kebijakan penilaian. Dalam hal pemberian nilai tidak semua pendidik akan 

sama, ada yang pelit, ada pula yang murah dalam memberi nilai. Hal ini akan 

mengganggu hasil belajar peserta didik. Ketika peserta didik telah 

bersungguh-sungguh dalam belajar, belajar dengan maksimal, namun 

kembali pada penilaian guru, hal ini tentu mempengaruhi belajar peserta 

didik. 

k) Keadaan gedung. Keberhasilan belajar peserta didik juga dipengaruhi  oleh 

keadaan gedung tempat belajar. Tempat belajar akan menjadi kendala dalam 

belajar apabila gedung tempat belajar kotor, rusak, banyak sampah. Belajar 

akan lebih efektif apabila fasilitas gedung sekolah mendukung. 

l) Tugas rumah. Peserta didik akan menjadi kesulitan dalam belajar apabila 

pendidik memberi PR terlalu banyak, terlebih adanya kebiasaan peserta 

didik menumpuk tugas. 

3. Faktor masyarakat, selain keluarga dan sekolah anak juga berinteraksi 

dengan masyarakat. Demikianlah sehingga faktor masyarakat  juga dapat 

memberi pengaruh pada hasil belajar peserta didik, antara lain berupa: 

a) Kegiatan anak dalam masyarakat. Aktivitas anak di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat akan memberi pengaruh pada diri anak. Anak menjadi banyak 

pengalaman, banyak teman, tambahan pengetahuan. Slameto dalam buku 

Nini Subini, mengemukakan, “ kegiatan peserta didik dalam masyarakat 

dapat menguntungkan pribadinya”. Namun apabila peserta didik terlalu 

banyak mengambil peran seperti berorganisasi, kegiatan sosial, keagamaan 

dan lain-lain, maka belajarnya akan terganggu. Terlebih jika peserta didik 

tidak bijak dalam mengatur waktunya. 



61 

 

 

 

 

b) Teman bergaul. Anak perlu bergaul agar mampu mengembangkan 

kemampuan sosialisasinya. Namun pergaulan peserta didik perlu dikontrol  

disebabkan pergaulannya dengan orang lain mampu mempengaruhi 

perangainya. Baik buruknya perangai  anak berpengaruh dari teman bergaul 

anak. 

c) Bentuk kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat di sekitar anak 

juga mempunyai peran besar dalam mempengaruhi belajar anak. Baik 

buruknya pengaruh yang diperoleh anak akan mempengaruhi anak ketika 

lingkungan mendorong anak giat belajar, maka anak akan lebih giat belajar 

lagi.28 

Berdasarkan rincian faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut, 

untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dan rujukan terkait cara 

menindaki atau mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

D. Analisis Kesulitan Belajar 

Analisis kesulitan belajar merupakan upaya melakukan identifikasi pada 

suatu persoalan melalui penelitian pada jenis, karakteristik, dan latar belakang 

penyebab dari suatu masalah. Selain itu, juga merupakan upaya untuk 

memprediksi kemungkinan dan saran tindakan penyelesaian dari suatu 

masalah. Kegiatan atau proses mendiagnosis kesulitan belajar merupakan hal 

yang penting, hal ini bertujuan menentukan jenis juga letak kesulitan belajar 

serta pengajaran perbaikan yang dilakukan secara efektif. 

                                                 

28Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak Didik, (Cet.IV; Jogjakarta: 
Javalitera, 2016), h.18. 
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Analisis Kesulitan belajar adalah upaya menemukan letak kesulitan 

belajar peserta didik dan menetapkan kemungkinan cara mengatasi dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap 

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran.29 

 Pelaksanaan analisis kesulitan belajar melibatkan guru dan peserta didik, 

adapun tujuan yang ingin dicapai ialah: 1) Guru, yaitu mengetahui kelemahan 

peserta didik, membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan peserta didik 

melalui kerja sama antar pihak sekolah, peserta didik dan keluarga, membantu 

peserta didik agar mampu menguasai pelajaran yang sulit bagi peserta didik, 

juga mempermudah guru menentukan layanan yang sesuai dengan tingkat dan 

jenis kesulitan belajar peserta didik. 2) Peserta didik, yaitu peserta didik dapat 

mengetahui kekeliruannya, peserta didik memperbaiki kesalahannya, peserta 

didik dapat memilih metode untuk memperbaiki kesalahannya, peserta didik 

mampu menguasai pelajaran dengan baik, serta peserta didik mampu 

meningkatkan prestasi belajarnya.30 

 Langkah-langkah menganalisis kesulitan belajar peserta didik adalah31 

1. Identifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, 

                                                 

29Rofiqi, Moh. Zaiful Rosyidi, Diagnosis Kesulitan Belajar pada Siswa, (Cet.I; Malang: 
Literasi Nusantara, 2020), h.29-30. 

30Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & Pembelajaran 
Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h.14-15. 

31Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & Pembelajaran 
Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h.69-71. 
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Langkah –langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar dengan menandai peserta didik yang 

kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Caranya ialah  

a. Membandingan posisi atau kedudukan peserta didik dalam suatu kelompok 

dengan tingkat kriteria penguasaan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

b. Meneliti  nilai ujian 

c. Menganalisis hasil ujian dengan melihat tipe kesalahan yang dibuat.  

d. Melakukan observasi pada saat proses pembelajaran, melalui mengamati 

tingkah laku serta kebiasaan peserta didik, mengamati perilaku peserta didik 

dalam mengerjakan tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas, berupaya 

mengetahui cara dan kebiasaan belajar peserta didik di rumah, serta 

mendapatkan pendapat dari guru lain terutama wali kelas, guru pembimbing 

dan lain-lain. 

e. Memeriksa buku catatan pribadi yang ada pada petugas bimbingan. Diantara 

catatan proses belajar itu ialah catatan cepat lambat atau berapa lama 

peserta didik mampu menyelesaikan pekerjaan atau tugas, catatan kehadiran 

atau presensi dan ketidakhadiran atau absensi, catatan partisipasi dan 

kontribusi pemecahan masalah, catatan kemampuan kerja sama dan 

penyesuaian sosialnya. 

2. Menentukan letak kesulitan atau permasalahan 

Setelah ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, maka 

selanjutnya perlu menelaah dalam mata pelajaran apakah kesulitan belajar 

terjadi, kesulitan belajar terjadi pada tujuan belajar apa,  pada ruang lingkup 
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bahan apa kesulitan terjadi. Cara yang dapat ditempuh untuk menganalisis letak 

kesulitan belajar peserta didik adalah 

a. Mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai prestasi peserta didik peserta didik pada 

semua bidang studi. 

b. Mendeteksi pada kawasan tujuan pembelajaran dan bagian atau ruang 

lingkup bahan pelajaran terdapat atau terjadi kesulitan belajar. Cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan cara menganalisis jawaban peserta didik 

terhadap soal-soal pada tiap mata pelajaran. Melalui jawaban tersebut dapat 

diketahui pada bagian mana peserta didik mengalami kesulitan belajar. 

c. Analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Dalam hal ini adalah 

analisis pada kemampuan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas, soal-soal 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, kehadiran dan ketidakhadiran 

peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung, penyesuaian 

peserta didik dengan temannya. 32 

3. Memperkirakan sebab-sebab kesulitan belajar 

Pada tahap ini semua faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya 

kesulitan belajar diupayakan agar dapat diungkap. Tahap ini dipandang sebagai 

tahap yang paling sulit, mengingat faktor penyebab kesulitan belajar sangat 

kompleks, hal ini berakibat faktor penyebab belum mampu dipahami secara 

                                                 

32Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & Pembelajaran 
Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017), h.72. 
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sempurna, meskipun oleh seorang ahli sekalipun.33 Berdasarkan hal di atas, 

Penting bagi guru agar melakukan analisis kesulitan belajar peserta didiknya. 

E. Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Setiap peserta didik pasti ingin mencapai keberhasilan yang optimal, 

oleh karena itu berbagai faktor yang dapat menghambat baik dari faktor 

internal maupun faktor eksternal harus ditanggulangi. Penanggulangan atau 

mengatasi masalah kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan oleh pihak 

guru atau pendidik melalui pemberian solusi dan pembinaan bagi peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar. 

Adapun langkah-langkah dalam mengatasi atau perbaikan belajar 

peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Memperkirakan kemungkinan bantuan 

Setelah telah diketahui letak dan jenis kesulitan belajar peserta didik 

beserta dengan latar belakang faktor penyebabnya, maka guru dapat 

memperkirakan kemungkinan bantuan, seperti apakah peserta didik tersebut 

masih dapat ditolong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik, kapan dan di mana pertolongan dapat diberikan, 

siapa yang dapat memberi pertolongan, bagaimana cara menolong yang efektif, 

siapa saja yang harus dilibatkan dalam menolong peserta didik serta peranan 

apa yang masing-masing pihak dapat berikan. 

2. Menetapkan kemungkinan cara mengatasi 

                                                 

33Koestoer partowisastro  dan a. Hadisuparto, Diagnosis dan Pemecahan Kesulitan 
Belajar, ( Jilid 1; Jakarta; Erlangga), h.97. 
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Pada langkah ini perlu menyusun rencana yang akan dilakukan untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik, berupa upaya yang dapat ditempuh 

untuk menyembuhkan kesulitan belajar peserta didik, serta menjaga agar 

kesulitan belajar peserta didik agar tidak terulang. Rencana upaya ini dapat 

didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepala sekolah, penasehat akademik, guru, orang tua, konselor dan lain-

lain. 

3. Tindak lanjut 

Cara yang dapat ditempuh ialah berupa: 

a. Melaksanakan pengajaran bantuan berupa pengajaran remedial kepada 

peserta didik pada mata pelajaran yang mengalami masalah atau kesulitan 

bagi peserta didik. 

b. Membagi tugas dan peranan kepada orang-orang tertentu dalam memberi 

bantuan pada peserta didik. 

c. Mengecek tiap kemajuan peserta didik. 

d. Mengirim peserta didik yang menurut perkiraan yang tidak dapat ditangani 

ke lembaga lain yang diperkirakan dapat lebih membantu peserta didik 

tersebut. 34 

Mengingat bahwa adanya kesulitan belajar pada peserta didik akan 

berpengaruh bagi perkembangan kualitas hidup anak di kemudian hari, maka 

sangat diperlukan adanya kepekaan orang tua juga guru dalam mendeteksi dari 

                                                 

34Siti Nusroh dan Eva Luthfi. "Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Serta Cara Mengatasinya", Belajea: Jurnal Pendidikan Islam  5, no.1 (2020): h. 71-92. 
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dini kesulitan yang dialami oleh anak. Diantara kiat atau upaya yang dapat 

dilakukan adalah:35 

a. Mendeteksi sejak dini, bagi orang tua dapat memulai mendeteksi adanya 

kesulitan belajar pada anaknya pada usia 3 sampai 5 tahun. Melakukan 

pendeteksian pada anak dapat dilakukan dengan cara melihat perkembangan 

persepsi anak, kemampuan berbahasa anak, perkembangan motorik anak, 

penguasaan penguasaan diri anak, pemusatan perhatian anak, memori atau 

kemampuan daya tangkap anak, perkembangan konseptual anak, penilaian 

kelas, dokumentasi hasil penilaian, maupun catatan dalam program 

konseling. Sejak usia dini diharapkan orang tua dapat melakukan 

pendeteksian adanya kesulitan belajar pada anak, baik itu kesulitan 

membaca, menulis, berhitung atau yang lain, sehingga hal tersebut dapat 

ditangani sebelum terlambat. Dalam hal ini tentunya sangat memerlukan 

kepekaan orang tua. Selain itu hal ini tentu juga dapat dilakukan oleh guru, 

dengan cara melakukan deteksi pada peserta didik mengenai adanya 

kemungkinan kesulitan belajar pada peserta didik. 

b. Penanganan yang baik, salah satu yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik adalah dengan cara memberikan penanganan 

kepada peserta didik secara baik. Seseorang yang memiliki kesulitan belajar 

tentunya mempunyai kebutuhan seperti membutuhkan identifikasi sedini 

mungkin, tes dan observasi untuk dapat memperoleh gambaran tentang 

kelebihan dan kelemahannya, dukungan dari pihak orang tua dan guru, 

                                                 

35Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak Didik, (Cet.IV; Jogjakarta: 
Javalitera, 2016), h.101. 
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rencana pembelajaran individual, konseling pihak profesional, dapat pula 

berupa penanganan dari bidang medis.terkait pemeriksaan oleh pihak guru 

dapat dilakukan melalui informasi yang didapat dari pola perilaku dan 

prestasi akademik dari peserta didik. 

c. Pentingnya motivasi diri. Pencapaian keberhasilan terhadap suatu hal adalah 

merupakan peran penting dari motivasi. Motivasi merupakan langkah awal 

terjadinya proses pembelajaran yang baik, ketika peserta didik mempunyai 

semangat atau motivasi yang tinggi tentunya hal ini akan berpengaruh pada 

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu meningkat pula 

kualitas keterlibatannya, adanya keterlibatan afektif peserta didik dalam 

belajar, ada upaya peserta didik memelihara agar selalu memiliki motivasi. 

Pemberian motivasi tidak hanya terbatas pada anak yang memiliki 

kecerdasan yang normal, akan tetapi juga diberikan pada anak berkesulitan 

belajar. Motivasi akan menuntun anak meraih kesuksesan. 

d. Me-refresh gaya belajar anak. Apabila selama ini anak atau peserta didik 

mengalami kesulitan belajar, maka tidak ada salahnya apabila anak 

menggunakan gaya belajar yang lain. 

e. Perhatikan mood jangan memaksa anak belajar. Ketika anak memiliki 

masalah kesulitan belajar, maka menjadi peran orang tua adalah agar 

sebaiknya tidak memaksa anak belajar. Anak yang tidak pernah ada kemauan 

membuka dan membaca buku, bahkan malas mengerjakan PR, hanya ingin 

bermain terus menerus, orang tua kemudian menganggap anaknya malas 

belajar sehingga memaksa anak untuk belajar. Padahal jika anak belajar 

dalam keadaan dipaksa dan terpaksa maka hasilnya tidak akan baik. Hal ini 
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tentu berakibat lebih pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Orang tua 

dalam hal ini tidak melakukan pembiaran, sehingga anak bertindak 

semaunya, akan tetapi orang tua perlu menjelaskan bahwa saat ini waktunya 

untuk belajar bukan yang lain. Perlu bagi orang tua memperhatikan kondisi 

anak sebelum belajar. Berikan pengertian pada anak secara perlahan, belajar 

bukan kewajiban akan tetapi sebuah kebutuhan. Seiring bertambahnya umur 

anak akan mengerti dengan sendirinya. 

f. Jauhkan ancaman. Ancaman perlu dijauhkan dalam belajar. Menggunakan 

perasaan pada anak yang memiliki gangguan belajar akan lebih dibandingkan 

pada anak yang tidak mempunyai kesulitan belajar. Ketika orang tua 

mengancam jika tidak belajar akan dihukum, yang akan terbentuk adalah 

bukan sebuah kesadaran, akan tetapi yang akan terbentuk adalah ketakutan 

pada anak. Hasil belajar tentu tidak akan maksimal. Resiko lain yang dapat 

muncul adalah anak menjadi tidak percaya diri, anak selalu merasa takut 

berbuat, takut salah, takut orang tua marah. 

g. Konseling dan profesional terkait. Untuk mengatasi kesulitan belajar pada 

anak, orang tua juga perlu memberikan bimbingan dari konseling terkait. 

h. Cermati tahap-tahap penanganan kesulitan belajar. Untuk dapat mengatasi 

kesulitan belajar anak, maka perlu terlebih dahulu mengetahui penyebab. 

Langkah yang perlu ditempuh adalah mengumpulkan data melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, angket, pemeriksaan fisik dan 

kesehatan, pengolahan data, diagnosis kesulitan belajar, prognosis 

(penetapan program bantuan), treatment, evaluasi. 
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i. Pengajaran remedial. Memberikan pengajaran remedial merupakan terapi 

menangani kesulitan belajar. 

Pendidik atau pembimbing sebaiknya menghindari segala perbuatan 

yang dapat mengecilkan hati peserta didik yang sedang menemui kesulitan 

belajar, tunjukkanlah pemecahan kesulitan yang sedang dihadapi. Ajaran Islam 

melarang memberikan kesulitan melainkan menunjukkan kepada hal 

kemudahan. Allah swt., senantiasa menghendaki agar segala sesuatu dapat 

memperoleh kemudahan, bukan kesulitan. Kemudian, setiap kesulitan itu 

disertai dengan kemudahan, seperti menyediakan fasilitas belajar peserta didik 

serta pemberian bantuan dalam hal yang menyangkut kesulitan belajarnya 

dengan menunjukkan metode yang baik bagi anak tersebut.36 Berdasarkan hal 

tersebut maka sangat perlu adanya perhatian pada peserta didik dalam masalah 

kesulitan belajarnya oleh pihak-pihak di sekitarnya yang dapat memberinya 

bantuan dan kemudahan dalam belajar, terutama dari pihak orang tua dan guru 

Lebih lanjut peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah guru berperan sebagai pengajar yang memberikan motivasi, 

memberikan keterampilan, dan memberikan peserta didik dukungan atau 

penghargaan. Peran guru dalam membimbing meliputi guru merencanakan 

tujuan dan melakukan identifikasi pada kompetensi yang akan dicapai oleh 

peserta didik, melihat keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, memaknai kegiatan belajar, melaksanakan penilaian, sebagai 

                                                 

36Besse Tenrijaja dan St. Wardah Hanafie Das, ”Diagnosis Kesulitan Belajar Pendidikan 
Agama Islam dan Solusinya”, ISTIQRA' 5, no. 2 (2018). 

https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/issue/view/47
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administrator guru menyusun kegiatan pengajaran, mengelola tata ruang untuk 

pengajaran.37 

F. Kerangka Konseptual 

Berikut kerangka konseptual  dari penelitian ini:  

 

 

                                                 

37Tsaniyah, dkk, "Deksripsi Peran Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 
Pada Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (Ptm) Kelas Va Sdn Pancoran 01 Jakarta 
Selatan." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 8.1 (2023): 426-439. 

Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Analisis Bentuk Kesulitan Belajar 

Peserta Didik 

Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Peserta Didik 

Perbaikan Belajar Peserta Didik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, deskriptif 

merupakan upaya secara jelas dan sistematis dalam menggambarkan kegiatan 

penelitian pada suatu objek tertentu dengan tujuan menerangkan serta 

memprediksi suatu gejala dari data yang diperoleh di lapangan.1 Adapun 

penelitian kualitatif bahwa ukuran nilai yang digunakan pada kegiatan 

penelitian ini adalah bukan berupa angka-angka atau non matematis.2 Dengan 

demikian penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari penelitian deskriptif 

kualitatif disini adalah peneliti akan mendeskripsikan mengenai kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam berdasarkan hasil diagnosis oleh guru untuk selanjutnya digunakan untuk 

menemukan bentuk kesulitan belajar, faktor penyebab dan upaya mengatasinya 

atau upaya  perbaikannya di SD Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea 

Kota Makassar. 

 

 

 

                                                 

1Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan  Kompetensi dan Praktiknya (Cet. XVI; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2017), h.14. 

2Ibrahim MA, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh 
Proposal Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 181-182.   
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di SD Negeri Pagandongan Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. Hal-hal yang menjadi alasan dan pertimbangan 

peneliti menetapkan sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu: 

a. Setelah ditelusuri, belum ada penelitian yang meneliti masalah tersebut di 

sekolah tersebut, sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat 

meminimalisir kesulitan belajar peserta didik. 

b. Kemudahan memperoleh informasi, memenuhi kriteria keterjangkauan, baik 

waktu maupun biaya yang diperlukan dalam mengumpulkan data informasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara pandang untuk memecahkan masalah 

penelitian.3 Sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh peneliti, sehingga 

sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian menggunakan pendekatan 

pendidikan (pedagogik), dan pendekatan psikologi. 

Pendekatan pedagogik sebagai ilmu, merupakan program pendidikan 

yang profesional, membahas hal-hal terkait pendidikan diantaranya pengajaran, 

konsep kurikulum, program dalam pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, 

media, penilaian, pengelolaan kelas dan sebagainya. Istilah pedagogi dalam  

bahasa Inggris digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran, dimana guru 

berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa dan menentukkan cara 

                                                 

3Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian (Cet. II; Gowa: Pustaka Almaida, 
2020), h. 154.  
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mengajarnya.4 Oleh sebab itu, ilmu pendidikan atau pedagogik digunakan untuk 

memandang masalah kesulitan belajar ini. 

Pendekatan psikologi merupakan studi yang bersifat ilmiah, merupakan 

cabang dari ilmu psikologi, mengkhususkan pada cara pembelajaran dalam 

pendidikan.5 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan psikologi dan pedagogik. 

C. Sumber Data 

Sugiyono menuliskan bahwa apabila dilihat dari sumber data, maka 

dalam pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder.6 Sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu:  

1. Sumber data primer, data primer dapat diperoleh langsung dari informan 

yaitu guru Pendidikan Agama Islam, guru wali kelas, kepala sekolah, 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, orang tua/ wali dari 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.  

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung 

dapat memberikan informasi pada peneliti, yaitu dokumen terkait 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

                                                 

4Hiryanto, "Pedagogi, Andragogi Dan Heutagogi Serta Implikasinya Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat." Dinamika Pendidikan  22, no. 1 (2017): 65-71. 

5John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: MCGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 
Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 4. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D 
(Cet.XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308. 
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Menurut Sudaryono, metode pengumpulan data merupakan cara yang 

dapat digunakan untuk dapat mengumpulkan data. Untuk dapat memperoleh 

data dapat dengan beragam macam metode, seperti angket, observasi, 

wawancara, tes, analisis dokumen, dan dapat pula menggabungkan.7 Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan satu dari teknik dalam mengumpulkan data. 

Wawancara merupakan bentuk pengadministrasian angket secara lisan kepada 

informan.8 Dengan demikian wawancara merupakan percakapan atau 

komunikasi secara langsung antara peneliti  atau pewawancara dan sumber 

informasi.9 Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai 

metode utama. Agar kegiatan wawancara berlangsung terarah, maka peneliti 

telah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pedoman 

wawancara. Pewawancara telah memperhatikan dan informan yang akan 

diwawancarai adalah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

berdasarkan informasi dari guru dan juga mewawancarai sumber data primer 

lainnya. Fokus wawancara ditekankan pada tujuan untuk menggali data bentuk-

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

                                                 

7Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, Edisi II (Cet. 
IV; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 215. 

8Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 
2014). h. 158.   

9A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Cet V; 
Jakarta: Kencana, 2019), h. 372.   
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peserta didik, beserta peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik. Penulis berharap mendapatkan informasi mendalam serta akurat terkait 

fokus penelitian tersebut. 

Berikut adalah daftar informan yang menjadi sasaran untuk memperoleh 

data bagi peneliti, namun untuk menjaga kerahasiaan data informan, maka 

peneliti memberikan inisial nama pada masing-masing informan. 

a. Kepala UPT SPF SD Negeri Pagandongan dengan inisial yakni Ibu SB. 

b. Guru Pendidikan Agama Islam dengan inisial yakni AC. 

c. Guru Wali Kelas IV dengan inisial yakni MI, (Wali kelas pada tahun ajaran 

sebelumnya). 

d. Guru Wali Kelas V dengan inisial yakni KN. 

e. Orang Tua Peserta Didik yang mengalami kesulitan belajar. 

f. 5 Peserta Didik kelas V yang mengalami kesulitan belajar. 

2. Observasi 

Observasi dalam pengumpulan data tidaklah terbatas pada komunikasi 

dengan perilaku manusia, layaknya pada wawancara. Akan tetapi juga pada 

objek alam yang lain.10 Observasi adalah menggunakan seluruh panca indra 

pada pemusatan terhadap yang diteliti. 

Pada penelitian ini melakukan observasi di SD Negeri Pagandongan 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tentang keadaan peserta didik di dalam 

dan di luar kelas, mengamati kondisi peserta didik yang diduga mengalami 

kesulitan belajar, juga mengamati upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

                                                 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Cet. XXII; Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 203. 
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peserta didik. Fokus dari kegiatan observasi yang akan dilakukan peneliti 

adalah berfokus pada kegiatan pembelajaran, bagaimana suasana belajar dan 

kondisi pada saat belajar peserta didik di sekolah, juga melakukan pengamatan 

pada guru. Tujuan dari observasi ini adalah juga untuk mengamati secara 

mendalam hasil wawancara, serta gestur dari informan. Hal ini dilakukan agar 

penelitian yang akan dilakukan dapat mempertahankan data yang objektif. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data menggunakan metode ini dilakukan dengan adanya 

pencatatan dokumen dan foto-foto yang terkait penelitian, dalam hal ini terkait 

kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Dokumentasi sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu 

melakukan pencatatan data dengan lengkap dan cepat agar terhindar dari 

kemungkinan hilang data. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi instrumen utama dalam 

penelitian dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang 

berperan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis, 

menafsirkan data, serta membuat kesimpulan.11 Oleh karena itu, berdasarkan 

hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Instrumen Wawancara 

                                                 

11Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 
(Jakarta: GP Press, 2008), h.222. 
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Wawancara merupakan percakapan atau komunikasi secara langsung 

antara peneliti  atau pewawancara dan sumber informasi.12 Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara sebagai metode utama. Terdapat dua bentuk 

wawancara; 1) wawancara terstruktur, yaitu peneliti mengumpulkan data 

menggunakan instrumen dengan alternatif jawaban yang telah disediakan, hal 

ini disebabkan karena peneliti telah mengetahui tentang informasi yang akan 

diperoleh, 2) wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat 

bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman yang secara sistematis dan 

lengkap, akan tetapi hanya berupa gambaran umum atau garis besar dari apa 

yang akan ditanyakan.13 Berdasarkan uraian kedua macam wawancara tersebut 

dan mempertimbangkan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti 

kemudian menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

2. Observasi 

Observasi adalah menggunakan seluruh panca indra pada pemusatan 

terhadap yang diteliti. Penelitian ini peneliti menggunakan bentuk observasi 

Non partisipan, hal ini berarti bahwa peneliti hanya terlibat sebagai pengamat, 

mencatat, menganalisis, selanjutnya membuat kesimpulan. Lebih lanjut juga 

peneliti melakukan observasi yang tidak terstruktur, tidak menggunakan 

instrumen baku, hanya berupa rambu-rambu pengamatan, melakukan 

pengamatan bebas, mencatat, menganalisa, lalu menyimpulkan.14 Demikian 

                                                 

12A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Cet V; 
Jakarta: Kencana, 2019), h. 372.   

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Cet.XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h.194-197. 

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Cet. XXII; Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 205. 
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bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan instrumen observasi 

telah dibuat rambu-rambu pengamatan secara umum. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari tempat penelitian, 

berupa dokumen-dokumen yang relevan, foto-foto, dan data lainnya yang 

relevan dengan penelitian.15 Dalam penyusunan tesis, peneliti mengumpulkan 

data dokumen-dokumen beserta foto dokumentasi kegiatan penelitian di SD 

Negeri Pagandongan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar terkait masalah 

kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah ada diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi selanjutnya akan diolah, dianalisis menggunakan deskriptif 

kualitatif. Analisis data merupakan proses selanjutnya setelah data terkumpul, 

yaitu mencari dan menyusun dengan sistematis data yang telah diperoleh 

dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting, lalu membuat 

kesimpulan yang mudah dimengerti oleh diri peneliti maupun orang lain.16 

Tujuan utama dari adanya analisis data ialah bertujuan meringkas data menjadi 

ringkas, mudah dipahami terkait gambaran umum dan menyeluruh tentang 

                                                 

15Sudaryono,  Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, (Cet. IV; 
Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 229. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Cet. XXII; Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h.334. 
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keadaan yang sebenarnya melaslui prnginterpretasian data yang telah 

terkumpul. Menurut Sugiyono teknik analisis data yang dilakukan dapat 

dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 

1. Data Reduksi (Reduksi Data) 

Pada saat pengumpulan data dari lapangan penelitian, maka 

kemungkinan akan diperoleh data dengan jumlah yang cukup banyak, oleh 

sebab itu maka peneliti perlu mencatat dengan cara rinci dan teliti. Mereduksi 

data dapat bermakna merangkum, memilah-milah hal yang pokok, berfokus 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta tidak mengambil 

atau menghilangkan yang dianggap tidak perlu.17 Data terlebih dulu direduksi 

dengan cara memilah perihal yang dianggap penting dan tidak penting. Dengan 

demikian, melalui reduksi data akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dari 

data. Juga melalui reduksi data, maka peneliti akan mudah melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila dibutuhkan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. 

Melalui penyajian data, maka data kemudian terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, dan semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.18 Penyajian data 

akan mempermudah pada proses memahami data.  Informasi yang semula 

kompleks kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis, menjadi lebih 

                                                 

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 
(Cet. 22; Bandung: Alfabeta 2015). h. 338. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 
(Cet. 22; Bandung: Alfabeta 2015). h. 341. 
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selektif, juga sederhana ke arah penarikan kesimpulan. Dengan kata lain peneliti 

telah siap menghasilkan informasi yang sederhana dan sistematis. 

3. Conclusion Drawing Verification 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam 

menganalisis data. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang 

telah diperoleh. kesimpulan dapat diperoleh dengan baik dengan menganalisa 

dengan baik seluruh komponen yang terkait dengan penelitian. 

G. Penguji Keabsahan Data 

Penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji 

kredibilitas (credibility) dan uji komfirmabiliti (confirmability). Uji kredibilitas  

adalah tingkat kepercayaan pada proses dan hasil penelitian, sedangkan uji 

komfirmabiliti adalah menunjukkan hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya, hasil sesuai dengan data yang terkumpul dan tercantum pada 

catatan lapangan. Kedua uji tersebut terwakili dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian, berarti pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis 

triangulasi menurut Sugiyono, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber bertujuan menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber.  

2. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
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3. Triangulasi Waktu untuk pengujian kredibilitas dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda.19 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menguji keabsahan data yang 

diperoleh peneliti dari hasil penelitian, maka dilakukan dengan uji kredibilitas 

(credibility) dan uji komfirmabiliti (confirmability). 

                                                 

19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 
(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta 2015). h. 372-374. 
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BAB IV 

BENTUK-BENTUK KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM MATA 

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA IMPLEMENTASI 

KURIKULUM MERDEKA DI SD NEGERI PAGANDONGAN  

KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR 

Kegiatan pembelajaran merupakan proses yang sangat penting. Proses 

pembelajaran akan memberi pengaruh pada berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pembelajaran. Seringkali ada hal-hal yang menghambat dalam proses 

pembelajaran yang dapat berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan maksimal. Kesulitan belajar merupakan salah satu yang 

dapat memberikan dampak pada kemampuan akademik peserta didik. 

Kesulitan belajar menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi peserta didik 

dalam proses pembelajarannya. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik 

menurut Martini Jamaris adalah dapat berbentuk kesulitan dalam pemusatan 

perhatian, kesulitan dalam mengingat, kesulitan berpikir, kesulitan berbahasa, 

dan kesulitan persepsi dan perseptual motor.1 Kesulitan belajar merupakan 

masalah yang dialami peserta didik dalam belajar. Kesulitan belajar terjadi 

ketika peserta didik tidak mampu belajar seperti umumnya karena 

keterbatasan atau hambatan belajar tertentu, sehingga akan memengaruhi hasil 

belajar peserta didik. 

Terdapat banyak hambatan yang dapat menghambat peserta didik dalam 

belajar pada implementasi kurikulum merdeka, salah satunya adalah banyak 

guru yang belum memahami secara teoretis dan praktis kebijakan merdeka 

                                                 

1Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 
Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.33. 
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belajar. Padahal peran pemahaman dan persepsi guru terhadap kebijakan 

reformasi kurikulum sangat esensial, artinya suksesnya penerapan kurikulum 

sangat bergantung pada peran guru dalam mengimplementasikannya. Ketika 

guru tidak memahami secara teoretis dan praktis reformasi kurikulum merdeka 

belajar, maka bagaimana guru mampu menerapkan merdeka belajar di kelas. 

Selain itu, guru juga akan kebingungan mengembangkan kurikulum di sekolah 

dan di kelas, sedangkan guru didorong untuk aktif mengembangkan kurikulum.2 

Guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum baru dapat 

disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Mengembangkan 

kurikulum bukan hal yang mudah, terlebih kebijakan kurikulum merdeka masih 

baru, sehingga guru memerlukan penyesuaian dengan waktu yang tidak 

sebentar.  

Berdasarkan pada hasil penelitian Evi Susilowati, mahasiswa 

pascasarjana UIN STS Jambi tahun 2022, menuliskan bahwa implementasi 

kurikulum merdeka di sekolah telah berjalan, namun terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikannya. Kendala yang 

dihadapi guru berkisar pada belum dipahaminya esensi “merdeka belajar”, sulit 

menghilangkan kebiasaan lama yang masih mendominasi gaya belajar model 

lama seperti guru menggunakan metode ceramah dan peserta didik 

mendengarkan, guru terkendala pembuatan modul, dan guru masih belum 

sepenuhnya memahami penerapan asesmen terhadap masing-masing peserta 

                                                 

2Mustofa dan Pance Mariati. "Implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah 
dasar: dari teori ke praktis". Indonesia Berdaya 4, no.1 (2023): h. 13-18. 
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didik.3 Hal yang serupa ditemukan dalam penelitian Femberianus Sunario 

Tanggur, bahwa tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum merdeka adalah guru masih belum memahami esensi dari perangkat 

pembelajaran, minimnya referensi, tantangan proses pembelajaran 

berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka, guru belum mampu menganalisis 

karakteristik masing-masing peserta didik, juga minimnya alokasi waktu 

berdampak pada kesulitan guru melakukan asesmen diagnostik bagi peserta 

didik dan melakukan kegiatan pembelajaran, guru kesulitan menentukan 

metode untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik.4 Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, maka dipahami bahwa ketika guru mengalami kesulitan 

dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum maka hal tersebut 

akan berpengaruh pada peserta didik. Hal tersebut dapat menjadi penyebab 

terjadinya kesulitan pula pada peserta didik dalam belajar. Proses dan hasil 

belajar peserta didik sangat bergantung pada kesiapan guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum merdeka. 

Setelah peneliti melakukan penelitian, ditemukan terdapat kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik  pada implementasi kurikulum merdeka yang 

berakar pada kurang maksimalnya implementasi kurikulum merdeka pada 

sekolah tersebut. Bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta didik dalam mata 

                                                 

3Nina Indriani dan Indrianis Suryani, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam 
Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di Sekolah Dasar", Khazanah Pendidikan 17, no.1 
(2023): h. 242-252. 

4Femberianus Sunario Tanggur, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi 
Guru Sekolah Dasar di Wilayah Pedesaan Pulau Sumba", HINEF: Jurnal Rumpun Ilmu 
Pendidikan 2, no.2 (2023): h. 23-29. 
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pelajaran Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka di 

SD Negeri Pagandongan adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan pemusatan perhatian 

Kesulitan dalam pemusatan perhatian, adalah kesulitan pada peserta 

didik dalam memusatkan atau memfokuskan perhatian pada suatu kegiatan 

belajar. Kesulitan dalam memusatkan perhatian akan membuat peserta didik 

menjadi kesulitan  dalam belajarnya, peserta didik akan menjadi kesulitan 

dalam mengalihkan perhatiannya pada hal yang penting untuk diperhatikan.5 

Kesulitan pemusatan perhatian merupakan tantangan bagi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Kesulitan pemusatan perhatian peserta didik dapat 

ditandai dengan adanya kesulitan peserta didik dalam mempertahankan fokus 

dan konsentrasinya pada tugas-tugas atau proses pembelajaran baik di sekolah 

maupun di rumah. Kesulitan pemusatan perhatian tentunya dapat berdampak 

negatif pada pencapaian akademik peserta didik. 

Ada sebagian peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berbentuk 

kesulitan dalam memusatkan perhatian, hal tersebut dialami oleh peserta didik 

kelas V (lima) inisial nama WS, hal tersebut terlihat dari ungkapan yang 

disampaikan oleh WS, dari hasil wawancara dengan peneliti mengungkapkan 

bahwa: “Bosan, suka menggambar-menggambar sama coret-coret, 

mengantuk.”6 

                                                 
5Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.33. 

6WS (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan WS dapat 

dipahami bahwa aktivitas peserta didik yang menggambar dan mencoret-coret 

dapat menandakan kecenderungan adanya perasaan mengantuk. Hal ini berarti 

peserta didik akan kesulitan dalam memusatkan perhatiannya pada proses 

pembelajaran. Tindakan peserta didik yang senang mencoret-coret, 

menggambar, dan merasa mengantuk menunjukkan bahwa peserta didik 

kesulitan dalam menjaga konsentrasi atau fokus mereka pada suatu kegiatan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan  MH, peserta didik kelas V 

bahwa, “Tidak tertarik belajar Pendidikan Agama Islam, tapi tetap mau belajar 

Pendidikan Agama Islam, tidak nyaman belajar di kelas karena teman suka 

mengganggu, suka menggoyangkan meja saya”.7 

Berdasarkan pernyataan informan MH dapat dipahami bahwa  peserta 

didik hanya memiliki sedikit minat belajar Pendidikan Agama Islam, tetapi 

peserta didik tersebut masih mau dan harus untuk tetap belajar Pendidikan 

Agama Islam. Gangguan dari teman kelas yang menggoyangkan meja juga 

semakin mempengaruhi  kemampuan peserta didik dalam memusatkan 

perhatiannya pada kegiatan pembelajaran di kelas. Ketika peserta didik telah 

mengalami kurang tertarik pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, kemudian 

juga merasa terganggu  dengan gangguan dari teman kelas, tentunya akan 

semakin memperburuk pemusatan perhatian peserta didik dan memilih tidak 

terlibat aktif dalam belajar. 

                                                 

7MH (12 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 
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Jawaban yang seirama disampaikan oleh AN dengan informan 

sebelumnya terkait kesulitan pemusatan perhatian, menuturkan bahwa, “Saya 

suka bermain di kelas, bercerita dengan teman saat sedang belajar, suka 

membawa mainan ke sekolah, stiker-stiker, sering ditegur guru, saya jarang 

menulis, jarang bertanya dan tidak perhatikan guru. Di rumah saya tidak 

belajar, tidak kerja PR lebih suka bermain HP, yaitu bermain tiktok.”8 

Informan AN, dipahami bahwa terdapat pola perilaku peserta didik, dari 

pola perilaku tersebut menunjukkan peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memusatkan perhatian pada proses pembelajaran. Kebiasaan membawa 

mainan ke sekolah, stiker-stiker gambar menunjukkan peserta didik mengalami 

kesulitan dalam memusatkan perhatian, lebih terfokus pada mainan yang 

dibawanya dan mengalihkannya dari perhatian pada pelajaran, aktivitas peserta 

didik yang suka berbicara dengan teman sekelasnya di kelas menunjukkan 

adanya perhatian pada hal-hal yang belum selesai di luar kelas dibawa untuk 

dibicarakan ke dalam kelas. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan adanya 

kesulitan peserta didik memfokuskan pada hal-hal penting dalam pembelajaran 

di kelas. Selain itu, terlihat pada peserta didik yang telah memiliki HP sendiri, 

HP kemudian digunakan untuk sering bermain tiktok hingga mengabaikan 

adanya PR di rumah, dan tidak menyelesaikan PR tersebut, hal ini berarti fokus 

peserta didik lebih kepada hal-hal yang lebih menarik bagi mereka.  

MA peserta didik kelas V juga menyampaikan informasi yang senada 

dengan pernyataan informan sebelumnya yang menunjukkan adanya kesulitan 

                                                 

8AN (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 
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pemusatan perhatian pada saat belajar. Ia menuturkan bahwa, “Ketika belajar 

Pendidikan Agama Islam saya tidak merasakan ketertarikan, lebih senang 

bermain, mengganggu teman. Teman di kelas juga suka bermain, kadang-

kadang berbuat kurang ajar kepada  guru. Biasanya kami ditegur pak AH, tetapi 

lama-kelamaan bermain lagi”.9 

Berangkat dari penuturan  informan MA dapat dipahami bahwa materi 

Pendidikan Agama Islam tidak menggugah minat peserta didik untuk tertarik 

belajar. Aktivitas peserta didik yang  suka bermain, mengganggu teman, serta 

mengabaikan etika, aturan sopan santun kepada guru menunjukkan kurangnya 

keterlibatan emosional peserta didik. Dampak dari aktivitas  tersebut adalah 

akan menghambat kemampuan peserta didik dalam memusatkan perhatian 

pada pembelajaran di kelas. Peserta didik menjadi terjebak pada suatu situasi 

yang merugikan dirinya yaitu kesulitan memusatkan perhatian. 

Salah seorang peserta didik kelas V yang juga mengalami kesulitan 

pemusatan perhatian, ia dengan nama inisial  APH, dari kegiatan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan informan, maka diperoleh informasi dari APH 

bahwa, “Saya merasa bosan ketika belajar Pendidikan Agama Islam, ketika 

merasa bosan saya biasanya menggambar-gambar di tangan. Kelas tempat saya 

belajar itu ribut dan di kelas saya sering diganggu oleh teman, di rumah saya 

sering bermain HP, HP tersebut adalah milik sendiri”.10 

                                                 

9MA (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

10APH (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 10 Agustus 2023. 
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Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh APH dapat dipahami 

bahwa terdapat kecenderungan peserta didik untuk mencari dan melakukan hal 

yang lebih menarik dari pada berfokus pada belajar Pendidikan Agama Islam. 

Hal yang sama dilakukan oleh peserta didik atas nama inisial WS yang 

menandakan adanya rasa bosan pada diri peserta didik. Aktivitas menggambar 

di tangan adalah aktivitas peserta didik sebagai bentuk rasa bosan belajar. Kelas 

yang ribut dan gangguan dari teman kelas dapat menjadi indikator adanya 

kesulitan peserta didik memusatkan perhatiannya. 

Bapak MI, beliau adalah guru yang menjadi wali kelas pada saat peserta 

didik masih duduk di bangku kelas IV. Beliau menyampaikan keadaan peserta 

didik pada saat masih menjadi wali kelas pada kelas tersebut di kelas IV bahwa, 

“Ada beberapa peserta didik apabila guru menjelaskan maka mereka juga sibuk 

bercerita, peserta didik cepat bosan. Kelas tersebut juga sangat padat, jumlah 

peserta didik adalah 48 orang.”11 

Bapak MI mengungkapkan bahwa terdapat peserta didik yang kesulitan 

memusatkan perhatian ketika pendidik menjelaskan. Peserta didik disibukkan 

dengan aktivitas lain yang mengganggu perhatiannya pada pelajaran  seperti 

bercerita dengan temannya tidak fokus pada pendidik. Hal ini menandakan 

peserta didik sulit memfokuskan perhatian, terlihat dari adanya aktivitas 

peserta didik yang sibuk bercerita. Aktivitas bercerita peserta didik dapat 

menjadi implikasi dari kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, peserta didik ketika bosan dan sibuk bercerita adalah tanda 

                                                 

11MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
Agustus 2023. 



91 

 

 

 

 

dari adanya kesulitan pemusatan perhatian peserta didik. Hal tambahan yang 

diungkapkan pendidik bahwa jumlah peserta didik terlalu banyak pada kelas 

tersebut yaitu 48 orang, ini tentunya melebihi idealnya jumlah peserta didik 

dalam kelas, juga sangat mempengaruhi suara guru, jika peserta didik dalam 

jumlah banyak maka akan mempengaruhi terdengar tidaknya suara pendidik, 

hal ini tentu mengakibatkan peserta didik kesulitan fokus mendengar 

penjelasan pendidik. 

Pernyataan dari guru Pendidikan Agama Islam bapak AH, beliau akrab 

disapa Pak AH, beliau mengungkapkan hal yang senada dengan informan 

sebelumnya terkait perilaku peserta didik di kelas yang menunjukkan adanya 

kesulitan pemusatan perhatian peserta didik, beliau menyampaikan bahwa, 

“Terdapat beberapa peserta didik yang aktif dalam belajar, akantetapi juga 

terdapat peserta didik yang diam, saling mengganggu, bercerita, ada pula yang 

diam saja tapi memperhatikan. Terkait masalah minatnya, ada yang berminat 

tinggi karena aktif di kelas, tetapi ada juga yang bermalas-malasan di kelas. 

Bahkan adapula peserta didik itu belum tiba waktu istirahat mereka sudah 

bertanya kapan waktunya untuk istirahat.”12  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pak AH, 

dipahami bahwa terdapat beberapa perilaku dan minat peserta didik di dalam 

kelas. Peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi akan terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran di kelas, sebaliknya peserta didik dengan minat 

belajar yang rendah  akan bermalas-malasan yang  kemudian menunjukkan 

                                                 

12AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023.  
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adanya kesulitan dalam memperhatikan atau memfokuskan perhatian pada 

pelajaran sehingga peserta didik memilih pasif dan diam di kelas atau berbuat 

kegiatan yang dapat mengganggu di kelas. Adapun peserta didik yang sering 

bertanya jam istirahat mencerminkan adanya kesulitan memusatkan perhatian 

dalam waktu yang cukup lama. 

Peneliti kemudian melakukan observasi guna menguatkan pernyataan 

dari informan melalui kegiatan wawancara. Kegiatan observasi yang dilakukan 

pada tanggal 8 Agustus 2023. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat banyak 

peserta didik yang membuat kegaduhan di dalam kelas, mengganggu teman, 

membaringkan kepala ke meja, berjalan ke dekat pintu kelas ketika guru sedang 

fokus ke peserta didik lainnya dan aktivitas peserta didik lainnya yang 

menunjukkan bahwa benar terdapat masalah kesulitan pada peserta didik 

memusatkan perhatian pada penjelasan guru atau memperhatikan proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu ditemukan pula pada kegiatan observasi 

peneliti, peserta didik yang sesekali berjalan ke dekat pintu, mengintip keluar 

ke lapangan. 

Beranjak dari informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas 

dan mengacu pada hasil observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat 

dipahami bahwa peserta didik kelas V SD Negeri Pagandongan mengalami 

kesulitan pemusatan perhatian pada saat mengikuti proses pembelajaran di 

kelas terkhusus dalam hal ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran agar peserta didik 

lebih mandiri dalam mengatur waktu dan fokus belajar. Kurikulum merdeka 

menyempurnakan pemahaman profil pelajar pancasila, yang terdiri dari 6 
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dimensi, yang dijabarkan secara detail ke dalam masing-masing elemen, yaitu 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, 

gotong-royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif.13 Salah satu dimensi dari 

kurikulum merdeka adalah peserta didik yang mandiri, peserta didik harus 

mandiri dalam mengatur waktu dan fokus belajarnya, akan tetapi beberapa 

peserta didik di sekolah tersebut memperoleh gangguan-gangguan seperti 

mengambar, mencoret-coret, merasakan kantuk, mengganggu teman, berbicara, 

berjalan keluar kelas serta fokus pada waktu istirahat yang dapat menghambat 

konsentrasi dan fokus belajar peserta didik.  

Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan 

memberikan peserta didik lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran 

mereka. Hadirnya kurikulum merdeka dengan harapan akan mengantar peserta 

didik lebih mandiri dalam belajar justru menjadi tantangan dan hambatan bagi 

peserta didik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

ketidaksiapan peserta didik mandiri dalam memfokuskan perhatian dan kurang 

siapnya guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pendidik dan 

peserta didik perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum tersebut. 

Pendekatan kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang lebih 

mandiri, berpusat pada peserta didik, akan tetapi dalam melaksanakan 

pendekatan ini guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

konsep dan praktiknya. Ketika guru di sekolah tersebut belum atau bahkan 

tidak sepenuhnya paham esensi kurikulum merdeka, mereka kemudian 

                                                 

13Nina Indriani dan Indrianis Suryani, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam 
Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di Sekolah Dasar", Khazanah Pendidikan 17, no.1 
(2023): h. 242-252. 
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cenderung mengajar menggunakan pendekatan tradisional yang berpusat pada 

guru, guru yang belum sepenuhnya memahami karakteristik, minat, gaya 

belajar dan kebutuhan belajar peserta didik sehingga peserta didik merasa 

kurang terlibat dalam proses pembelajaran, membuat peserta didik bosan, 

kehilangan perhatian pada proses pembelajaran. Pada situasi ini, peserta didik 

dapat mengalami kesulitan belajar dalam pemusatan perhatian.  

2. Kesulitan Mengingat 

Kemampuan berpikir erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik 

dalam mengingat. Kesulitan dalam mengingat akan menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam melakukan proses berpikir dan selanjutnya akan 

menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Kesulitan mengingat 

merupakan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses 

belajarnya.14 Kesulitan mengingat dipengaruhi oleh kemampuan memfokuskan 

perhatian peserta didik. Kesulitan mengingat adalah kesulitan mengingat apa 

yang telah diindera oleh panca indera seperti yang  dilihat atau didengar. 

Terdapat beberapa peserta  didik yang mengalami kesulitan mengingat 

pada kelas V SD Negeri Pagandongan, berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari informan yaitu WS ketika ditanya tentang materi Pendidikan Agama Islam 

yang diingat, pertanyaan apakah pernah mengulang pelajaran di rumah, WS 

menjawab: “Tidak ingat, tidak, jarang belajar”.15 Lebih lanjut WS ditanya apakah 

WS bisa mengaji, WS menjawab “bisa”, akan tetapi setelah diperlihatkan al-

                                                 
14Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.33. 

15WS (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 
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Qur’an  untuk dibaca ternyata tidak bisa dibaca, juga pada huruf hijaiyah WS 

hanya mampu menyebut dan mengenali huruf “a, ba, ta, tsa” padahal WS 

menyampaikan bahwa ia belajar mengaji sekitar rumahnya. Ketika ditanya 

pintar membaca ternyata WS belum bisa membaca dengan lancar, sangat 

lambat untuk bisa membaca satu kata. 

Wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada peserta didik dengan 

inisial nama WS, telah memberikan gambaran bahwa peserta didik tersebut 

mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi atau mengingat. Hal ini 

tergambar dari jawaban peserta didik tersebut yang tidak mengingat sama 

sekali pelajaran Pendidikan Agama Islam, terkhusus pada materi yang baru saja 

dipelajari ternyata tidak diingat sama sekali. Dilihat dari jawaban bahwa 

peserta didik belajar mengaji di dekat rumah akan tetapi hanya mengingat 

sedikit saja huruf hijaiyah, lambat membaca yang dialami oleh peserta didik 

tersebut menunjukkan ia lama dalam mengenali huruf-huruf yang akan 

disambungkan menjadi satu kata. 

Hal yang sama diungkapkan oleh MH,  masih mengingat materi yang baru 

dipelajarinya ketika ditanya, MH menjawab: nama surah “Al-Ma’un” akan tetapi 

belum mampu menghafalkan bunyi ayat surah al-Maun sama sekali. MH 

menyampaikan tidak bisa mengaji. 

Melalui percakapan dengan informan MH, peneliti dapat menemukan 

informasi bahwa peserta didik tersebut yang tidak mampu menghafalkan bunyi 

ayat surah al-Ma’un mencerminkan adanya keterbatasan yang dialami oleh 

peserta didik yaitu kemampuan mengingat peserta didik tersebut masih rendah. 
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Ungkapan senada juga disampaikan oleh AN yang mengatakan: “Belum 

menghafal surah al-Ma’un, saya tidak bisa mengaji, dan tidak belajar membaca 

al-Qur’an di rumah.”16 Percakapan dengan informan AN menghasilkan 

gambaran bahwa peserta didik atas inisial nama AN belum mampu 

menghafalkan surah al-Ma’un, merupakan indikasi bahwa peserta didik 

tersebut belum mampu mengingat surah al-Ma’un, fakta yang menunjukkan 

peserta didik tidak mengaji di rumah menunjukkan belum ada upaya berlatih 

mengaji dari peserta didik, padahal dengan berlatih mengaji dapat membantu 

peserta didik dalam mengingat atau menghafal bunyi dari ayat yang dipelajari. 

Pernyataan yang disampaikan guru Pendidikan Agama Islam, Bapak AC, 

tentang bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik adalah sebagai 

berikut, “Peserta didik kesulitan mengingat materi yang telah diajarkan 

misalnya pelajaran pada  pekan ini sebagian besar peserta didik lupa pada 

pertemuan selanjutnya, bahkan terdapat peserta didik apabila diberi tugas di 

rumah, tugas tersebut lupa dikerjakan.”17 

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam  tersebut 

menggambarkan bahwa kesulitan peserta didik dalam mengingat materi 

pelajaran dan mengingat untuk mengerjakan tugas di rumah adalah berakar 

pada kemampuan mengingat peserta didik. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan mengingat kemungkinan mengalami hambatan dalam mengolah dan 

menyimpan informasi dalam memori mereka. Dampaknya, materi pelajaran 

                                                 

16AN (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

17AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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yang telah dipelajari dalam satu waktu dapat dengan cepat terlupakan pada 

waktu berikutnya. 

Senada dengan pernyataan guru Pendidikan Agama Islam, informasi 

tambahan diperoleh dari orang tua peserta didik, inisial namanya adalah DC, 

informan tersebut mengatakan bahwa, “WS kalau ada PRnya kadang dia 

sampaikan kepada saya, menyampaikan bahwa ada tugas dari  dari bapak AC, 

akan tetapi kadang ia tidak mengingat bentuk tugas yang diberikan oleh guru, ia 

kemudian kebingungan. Solusinya saya kemudian bertanya kepada tetangga 

saya, karena tetangga itu adalah teman kelas WS di sekolah, ia bernama 

Milka.”18 

Hal penting yang ditemukan dari wawancara dengan informan DC 

dipahami bahwa peserta didik mengalami kesulitan mengingat informasi yang 

diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam terkait tugas di rumah, sebagai 

bentuk tambahan belajar dan bentuk upaya pendidik agar peserta didik mau 

belajar di rumah. 

Peserta didik mengalami kesulitan mengingat pada implementasi 

kurikulum merdeka karena adanya perubahan dalam pendekatan pembelajaran 

yang lebih mandiri dan adanya tekanan tanggung jawab pada diri pribadi 

peserta didik dalam proses belajar termasuk dalam hal ini adalah meningkatkan 

kesadaran diri agar mau mengingat pelajaran dengan baik. Keadaan peserta 

didik di sekolah tersebut yang seringkali lupa tugas yang diberikan bahkan 

sampai tidak mengerjakan menunjukkan bahwa peserta didik belum mampu 

                                                 

18DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 
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beradaptasi dengan perubahan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih 

menekankan kemandirian dan tanggungjawab serta kesadaran diri mereka 

dalam belajar kemudian menjadi penyebab terjadinya kesulian belajar pada diri 

mereka. 

Selain itu, kesulitan belajar mengingat merupakan implikasi dari 

kesulitan pemusatan perhatian peserta didik yang berakar pada implementasi 

kurikulum merdeka yang tidak maksimal di sekolah. Peserta didik yang 

mengalami kesulitan perhatian pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

akan mengalami kesulitan pula dalam mengingat pelajaran tersebut,  perlu 

memperhatikan agar dapat mengingat pelajaran, perlu pengalaman yang 

berkesan pada peserta didik agar mampu mengingat pelajaran dengan baik, hal 

ini dapat terwujud melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Kurikulum merdeka belajar yang menekankan pada pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik, namun pada fakta hasil penelitian 

menunjukkan peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

pengalaman berkesan peserta didik terkait materi kurang disebabkan kesiapan 

guru Pendidikan Agama Islam dalam melakukan pembelajaran sesuai 

implementasi kurikulum merdeka yang belum maksimal yaitu pada pendekatan 

yang lebih berpusat pada guru. Guru perlu mengikuti pelatihan pengembangan 

kompetensi terkhusus implementasi kurikulum merdeka untuk menunjang 

guru dalam memahami esensi dan implementasi kurikulum merdeka, pelatihan 

terkait strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

dengan tujuan memberi pengalaman belajar pada peserta didik yang berkesan 
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sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengingat materi 

pelajaran. 

3. Kesulitan Bahasa 

Umumnya anak yang mengalami kesulitan dalam berbahasa akan 

mengalami kesulitan berbicara, yaitu kemampuannya dalam berbicara tidak 

seperti anak-anak seusianya, kurang atau tidak mampu merespon berbagai 

pernyataan verbal secara tepat, contohnya perintah, permintaan, sapaan.19 

Kesulitan bahasa akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar pada 

peserta didik. Kesulitan berbahasa pada peserta didik dapat menjadi 

penghambat peserta didik dalam menyampaikan dan menerima informasi. 

Peserta didik yang mengalami kesulitan bahasa mencakup kesulitan dalam 

keterbatasan kosa kata, penggunaan tatabahasa yang kurang tepat, kurang 

mampu merespon dengan tepat terhadap berbagai informasi atau pernyataan 

verbal dari pendidik dan teman kelasnya. 

Ungkapan guru wali kelas V, bapak  KN, menyampaikan informasi yang 

menunjukkan peserta didik kelas V mengalami kesulitan bahasa. Pak KN 

menyampaikan bahwa, “Peserta didik mengalami kesulitan belajar. terdapat 

beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal berbicara, yaitu 

mereka kesulitan dalam menyampaikan sesuatu dengan benar, selain itu, juga 

peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam hal menghitung, ada pula yang 

kesulitan menulis.”20 

                                                 
19Martini Jamaris, Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya Bagi 

Anak Usia Dini dan Usia Sekolah, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.33. 

20KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 
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Terkait wawancara dengan pak KN, hal yang perlu diperhatikan adalah 

bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik kelas V yaitu peserta 

didik mengalami kesulitan berbicara, sulit menyampaikan sesuatu dengan 

benar. Melalui pernyataan informan tersebut maka dipahami bahwa 

terbatasnya kemampuan peserta didik dalam berbicara dapat memengaruhi 

tingkat kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara efektif. Peserta 

didik yang mengalami kesulitan bahasa ini memungkinkan menyebabkan 

peserta didik menjadi kurang percaya diri dalam berkomunikasi, sehingga 

mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran di kelas, 

selanjutnya dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap materi 

pelajaran. 

Narasumber lain juga menunjukkan hal yang sama dengan informan 

sebelumnya, ia dengan inisial nama WS, saat melakukan wawancara dengan 

informan tersebut peneliti juga melakukan kegiatan observasi terhadap peneliti 

dengan mengamati kemampuan berbicara dan menjawab peserta didik, tampak 

peserta didik WS mengalami kesulitan menjawab pertanyaan dari peneliti, 

terlihat kebingungan, bahkan ada beberapa yang hanya diam tidak menjawab, 

menjawab pun hanya dengan jawaban sangat singkat. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kesulitan berbahasa pada WS. 

Selama implementasi kurikulum merdeka kemungkinan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide dan pikiran mereka dengan 

jelas. Meskipun kurikulum merdeka memberikan keluwesan yang besar pada 

peserta didik dalam proses pembelajaran namun tantangan dalam belajar dapat 

menjadi hambatan bagi peserta didik dalam mengoptimalkan potensinya. 
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Demikian halnya yang terjadi pada peserta didik kelas V yang mengalami 

kesulitan belajar, potensi mereka pada implementasi kurikulum merdeka 

seharusnya dapat lebih optimal, akan tetapi kemampuan peserta didik dalam 

mengekspresikan ide dan pikiran mereka masih terbatas pada kemampuan 

berbahasa mereka, peserta didik kemudian digolongkan ke dalam peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar berbahasa disebabkan oleh kemampuan 

berbahasa mereka yang rendah, mereka kurang mampu beradaptasi dengan 

perubahan kurikulum yang berlaku, dan tentunya hal ini perlu lebih lanjut 

menjadi perhatian pendidik.  

Kurikulum merdeka memiliki pandangan bahwa karakteristik peserta 

didik perlu diperhatikan, karakteristik tersebut diantaranya adalah 

penghargaan terhadap keanekaragaman bahasa. Kemampuan berbahasa 

memiliki banyak manfaat dalam konteks kurikulum merdeka. Melalui 

kemampuan bahasa peserta didik akan mampu berkomunikasi dengan baik dan 

efektif, mereka akan mampu menyampaikan pemikiran ide dengan jelas dan 

meyakinkan. Peserta didik juga akan memperoleh pemahaman yang baik ketika 

memiliki kemampuan bahasa yang baik, begitu pula dengan kemampuan 

berpikir kritis yang diusung oleh kurikulum merdeka, peserta didik akan dapat 

menganalisis lebih baik, mengembangkan pemikiran kritis melalui kemampuan 

berbahasa. Kurikulum merdeka memberikan penghargaan terhadap 

kebudayaan dan keanekaragaman, seperti keanekaragaman bahasa. Sekolah 

lokasi penelitian tersebut yang berada ditengah-tengah masyarakat Kota 

Makassar yang memiliki khas bahasa daerah yaitu Bahasa Makassar, peserta 

didik sangat mahir dalam menggunakan bahasa tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami kemampuan 

berbahasa peserta didik sangat memengaruhi kemampuan peserta didik dalam 

pembelajaran. Kemampuan berbahasa dapat memberikan banyak dampak 

positif bagi peserta didik. Sebaliknya, ketika peserta didik kurang memiliki 

kemampuan berbahasa maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif 

dalam proses pembelajaran peserta didik, hal ini kemudian disebut kesulitan 

berbahasa peserta didik. 

Peserta didik yang mengalami kesulitan berbahasa akan kesulitan dalam 

memahami pelajaran, lebih lanjut sulit berpikir lebih kritis. Keadaan peserta 

didik di lokasi tempat penelitian memiliki kemampuan berbahasa yang rendah 

ditunjukkan dari adanya kebiasaan peserta didik yang kurang pandai berbahasa 

indonesia yang baku dan lebih banyak menggunakan bahasa daerah”bahasa 

Makassar”sehari-harinya bahkan pada saat belajar di kelas. Dampak dari hal 

tersebut adalah peserta didik menjadi sulit mengomunikasikan idenya, sulit 

memahami penjelasan dari guru. Peluang yang ada dari kurikulum merdeka 

yaitu agar menjadikan peserta didik bernalar kritis menjadi terhambat, hal 

disebabkan kurangnya kesiapan peserta didik dalam implementasi kurikulum 

merdeka ditandai dengan keadaan peserta didik yang  mengalami kesulitan 

berbahasa.  

4. Kesulitan Berpikir 

Kemampuan berpikir merupakan kemampuan dalam memformulasikan 

konsep dan mengasosiasikan konsep dalam memecahkan masalah. 

Keterampilan berpikir merupakan kemampuan dalam menghadapi tantangan 

kehidupan. Melalui implementasi kurikulum merdeka kemampuan berpikir 
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peserta didik terus berupaya dikembangkan. Pentingnya dorongan kepada 

peserta didik agar memiliki keterampilan dalam berpikir kreatif, kritis dan 

mandiri adalah bagian dari implementasi kurikulum merdeka. 

Kesulitan berpikir adalah peserta didik mengalami hambatan atau 

mengalami kesulitan dalam memahami informasi dengan baik, menyelesaikan 

masalah, maupun menghasilkan ide-ide yang bersifat baru. Kesulitan berpikir 

juga dapat berbentuk kesulitan mengungkapkan pikiran kepada orang lain. 

Kemampuan berpikir peserta didik  erat kaitannya dengan kemampuan peserta 

didik dalam mengingat suatu informasi.berdasarkan hal tersebut maka peserta 

didik yang lambat mengingat suatu informasi atau suatu konsep. Maka peserta 

didik di SD Negeri Pagandongan juga mengalami kesulitan berpikir, pernyataan 

ini didukung oleh ungkapan yang disampaikan oleh guru wali kelas sebelumnya 

di kelas IV, bapak MI, “Peserta didik kelas V sekarang itu lambat dalam 

memahami pelajaran, ada yang tidak paham bentuk soal dan tidak memahami 

makna pertanyaan atau soal tersebut, sehingga apabila peserta didik diberikan 

tgas berupa menjawab soal-soal, maka perlu diberikan penjelasan ulang terkait 

makna soal tersebut.”21 

Hasil wawancara dengan informan bapak MI memberikan gambaran 

yang jelas bahwa kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik adalah 

tantangan peserta didik pada kemampuan berpikir secara mandiri sebagaimana 

yang ditekankan dalam kurikulum merdeka, hal ini terlihat dari rendahnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran dan soal-soal yang 

                                                 

21MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
Agustus 2023. 
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diberikan oleh pendidik. Peserta didik melalui kurikulum merdeka terdorong 

agar lebih aktif dalam menggali pemahaman mereka secara mandiri, akan tetapi 

hal ini kemudian menjadi kesulitan belajar pada peserta didik pada kelas V 

karena mereka belum terbiasa dengan cara berpikir yang lebih mandiri dan 

bersifat analisis. 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, guru 

Pendidikan Agama Islam, bapak AH, menyampaikan bahwa, “Reaksi peserta 

didik yang memahami materi pelajaran adalah beberapa dari mereka bertanya 

langsung kepada guru. Namun, juga terdapat peserta didik yang lebih memilih 

diam saja, tidak berinisiatif untuk bertanya, ketika guru bertanya apakah 

mereka mengerti penjelasan atau pelajaran, mereka  akan menjawab mengerti, 

setelah guru bertanya terkait pelajaran mereka ternyata tidak tahu 

menjawab.”22 

Hasil wawancara dengan informan pak AH sejalan dengan pernyataan 

informan sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat peserta didik yang 

memahami materi pelajaran, ada juga yang tidak memahami menunjukkan 

adanya variasi kemampuan berpikir peserta didik. Melalui Implementasi 

kurikulum merdeka peserta didik didorong mengambil peran yang lebih aktif 

dalam proses pembelajaran, mengharuskan mereka berpikir lebih mandiri. 

Peserta didik yang tidak mempertanyakan ketidaktahuannya dan ketika diberi 

pertanyaan untuk menguji pemahamannya namun tidak mampu menjawab 

menunjukkan adanya kesulitan berpikir pada peserta didik. Kurikulum Merdeka 

                                                 

22AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21 yang penting. Peserta 

didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah.23 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa kurikulum merdeka 

hadir agar peserta didik lebih aktif, akan tetapi melihat kondisi peserta didik 

yang kurang mampu mengungkapkan ketidakpahamnya  sebagiaman ungkapan 

dari informan AH menunjukkan peserta didik pada kelas tersebut mengalami 

hambatan pada kemampuan berpikir, hal yang dapat terjadi kemudian  adalah 

harapan diterapkannya kurikulum merdeka yang dapat menciptakanpeserta 

didik yang mampu berpikir kritis menjadi tantangan atau kesulitan bagi peserta 

didik berbentuk kesulitan berpikir disebabkan peserta didik belum mampu 

beradaptasi dengan tuntutan perubahan kurikulum yang ada. 

Pernyataan dari informan orang tua peserta didik juga senada dengan 

yang diungkapakan kedua informan sebelumnya bahwa, “Anak saya 

menyampaikan kepada saya ketika diberi tugas pekerjaan rumah dari sekolah. 

ia menyampaikan ada PR dari bapak AH akan tetapi juga terkadang tidak 

menyampaikan, sehingga saya baru akan mencari tahu tugas apa yang diberikan 

dari sekoah jika anak saya memberi tahu tentang tugas tersebut. Anak saya juga 

biasanya tidak mengingat tugas apa yang diberikan dari sekolah. ketika diajari 

di rumah seringkali ia menangis, dan ketika ia menagis  saya menjadi merasa 

                                                 

23Fadli Ramdhani,. "Kurikulum Merdeka sebagai Sistem Pendidikan guna 
Mengembangkan Potensi Peserta Didik di Era Disrupsi", SNHRP, no. 5 (2023): h.1187-1193. 
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kebingungan, saya kemudian mencubitnya terlebih saya sudah pusing juga 

merasakan capek.”24 

Melalui wawancara dengan informan orang tua peserta didik, diperoleh 

informasi bahwa peserta didik yang jarang mengingat bentuk tugas yang 

diberikan oleh pendidik mencerminkan adanya kesulitan pemahaman dan 

berpikir peserta didik. Peserta didik kesulitan mengingat tugas menunjukkan 

adanya kesulitan dalam mengatur informasi yang terkait dengan kesulitan 

berpikir peserta didik. 

Pernyataan beberapa informan di atas diperkuat oleh temuan peneliti 

selama penelitian, yaitu melalui observasi, memperhatikan kemampuan peserta 

didik menjawab pertanyaan peneliti. Pada kegiatan wawancara peserta didik 

WS tampak kesulitan memahami maksud pertanyaan peneliti, perlu 

pengulangan dan penyederhanaan pertanyaan, dan setelah pertanyaan 

disederhanakan pun masih sulit bagi WS untuk mampu menjawab, sesekali ada 

teriakan jawaban dari temannya yang kemudian ia ulangi jawaban tersebut. 

Ketika dilakukan wawancara juga peserta didik WS tersebut berulangkali 

jawabannya kurang konsisten, dan kebingungan. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat dipahami peserta didik tersebut kesulitan dalam berpikir yaitu 

kesulitan dalam memahami pertanyaan dan informasi dengan baik, kesulitan 

berpikir yang tergambar dari kebingungan menjawab pertanyaan. 

Hal yang sama dialami oleh AN, jawabannya yang menyampaikan suka 

sekali belajar Pendidikan Agama Islam tapi tidak merasa senang dan bosan, 

                                                 

24DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 
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terlihat kebingungan. Informasi yang disampaikan AN juga bahwa telah bisa 

membAHa, akan tetapi setelah diberi bacaan dan diminta untuk menyampaikan 

maksud dari bacaan tersebut AN tidak tahu maksud dari bacaan tersebut. 

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa peserta didik juga mengalami 

kesulitan berpikir. 

Peserta didik pada zaman dahulu belajar dengan cara guru mengajar 

dengan menjelaskan secara rinci materi pelajaran, selanjutnya peserta didik 

mengerjakan tugas, berbeda dengan tuntutan kurikulum merdeka pada zaman 

sekarang, guru hanya menjelaskan materi secara singkat, lalu meminta peserta 

didik berpikir kritis baik secara individu maupun kelompok. Tujuan awal 

kurikulum merdeka adalah mencerdaskan anak bangsa agar dapat terlatih 

berpikir secara kritis, kreatif dan  mandiri. Guru tidak hanya memberikan 

penguatan dan motivasi kepada peserta didik namun harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang menggugah minat belajar peserta didik yang 

kreatif dan kritis.25 Namun, masalah utama yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas V di SD Negeri Pagandongan adalah 

pengembangan kemampuan berpikir kritis yang masih relatif rendah. 

Permasalahan ini terjadi karena literasi yang minim, pasif, motivasi yang 

rendah, serta peserta didik masih belum terlatih dalam menganalisis ataupun 

memecahkan permasalahan secara objektif . Kenyataan di kelas tersebut, 

peserta didik belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis tersebut. 

                                                 

25Ain Nur Safira, dkk, "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia di Kelas VII SMP Negeri 2 Batang", Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 22, 
no.2 (2023): h.123-136. 
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Indikatornya merasa kesulitan saat memahami materi yang disampaikan guru, 

sulit dalam mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan guru.26 

Permasalahan yang menjadi penyebab sehingga terjadi kesulitan berpikir pada 

peserta didik, adalah guru yang belum mampu  melakukan pembelajaran sesuai 

dengan implementasi kurikulum merdeka dengan baik, guru Pendidikan Agama 

Islam yang belum terbiasa menjadi fasilitator di dalam kelas, belum ada 

pengalaman mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar bagi guru 

terkhusus guru Pendidikan Agama Islam, belum memahami esensi dari salah 

satu dimensi profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka yaitu 

menciptakan peserta didik yang mampu berpikir kritis. Guru masih 

menggunakan cara mengajar yang masih tradisional yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada guru, menjelaskan materi yang banyak peserta didik hanya 

menyimak, lalu mengerjakan tugas. Berdasarkan hal tersebut, peluang peserta 

didik agar mampu berpikir kritis melalui implementasi kurikulum merdeka 

justru menjadi hambatan dan kesulitan bagi peserta didik. 

5. Kesulitan  Adaptasi terhadap Pendekatan Pembelajaran yang Lebih Mandiri 

dan Keterampilan Kolaboratif. 

Kesulitan adaptasi terhadap pendekatan pembelajaran lebih mandiri  

muncul karena peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka perlu 

mengembangakan kemandirian dalam memahami dan mengeksplorasi materi 

pembelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut merupakan 

tantangan pada implementasi kurikulum merdeka ketika peserta didik belum 

                                                 

26Syifaun Nadhiroh dan Isa Anshori, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam 
Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam", Fitrah: Journal of Islamic Education 4, no.1 (2023): h. 56-68. 
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mampu beradaptasi dengan tuntutan kurikulum merdeka. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan kurangnya 

minat belajar peserta didik, senang bermain dan bercerita serta tidak terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran menunjukkan masih minimnya kemampuan 

belajar mandiri peserta didik. Bentuk kesulitan ini adalah bentuk kesulitan baru 

yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di luar dari kesulitan 

belajar yang dirumuskan oleh Martini Jamaris.  

Selanjutnya adalah kesulitan peserta didik berkolaborasi dengan peserta 

didik lainnya dalam aktivitas kelompok. Kolaborasi dalam kurikulum merdeka 

menjadi semakin penting dengan penekanan pada pembelajaran berkelompok 

sesuai dengan dimensi dari P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yaitu 

dimensi gotong royong dan mandiri. Kondisi peserta didik yang mengalami 

kesulitan memusatkan perhatian, kesulitan berbahasa, dan kesulitan berpikir 

akan membuat peserta didik menjadi sulit dalam aktivitas kelompok, sulit 

menyampaikan pendapat, terlibat aktif dalam kelompok menjadi tantangan bagi 

peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil observasi peneliti yang menunjukkan 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tidak berperan dan pasif dalam 

aktivitas kelompok. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik 

mengalami kesulitan beradaptasi pada tuntutan kurikulum merdeka yang 

menekankan pembelajaran mandiri belaja dan keterampilan kolaboratif.  
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BAB V 

FAKTOR-FAKTOR  PENYEBAB  KESULITAN  BELAJAR  PESERTA  DIDIK 

DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD NEGERI 

PAGANDONGAN KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR 

Kesulitan belajar pada peserta didik perlu menjadi perhatian utama, hal 

ini disebabkan karena kesulitan belajar tersebut dapat memengaruhi 

perkembangan peserta didik. Tidak jarang peserta didik mengalami berbagai 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Oleh karena itu, pendidik perlu 

memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik Menurut 

Abdurrahman M, faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik kemudian 

dibedakan ke dalam dua faktor yaitu 1) faktor internal, adalah faktor penyebab 

kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari dalam diri peserta didik 

yaitu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor; 2) faktor Eksternal, adalah faktor 

penyebab kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari luar yang 

memengaruhi peserta didik yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah.1 

Berdasarkan teori tersebut yang menjadi rujukan peneliti dalam menganalisis 

kesulitan belajar peserta didik di SD Negeri Pagandongan, maka faktor-faktor 

yang menyebabkan adanya kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pagandongan juga kemudian 

dikelompokkan ke dalam dua faktor yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik. Faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik 

                                                 

1Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi dalam Pendidikan (Teori dan Aplikasi) (Makassar: 
Alauddin Press, 2014), h. 151-152. 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya adalah sebagaimana 

yang diungkapkan oleh peserta didik kelas V,WS yang mengatakan bahwa: 

“Bosan belajar Agama, sering mengantuk.”2 Hal yang serupa yang disampaikan 

oleh MH: “Tidak tertarik belajar Pendidikan Agama Islam.”3 Pernyataan serupa 

juga disampaikan MA, yang menyampaikan bahwa ia tidak senang dan bosan 

belajar Pendidikan Agama Islam, sehingga ia suka bermain di kelas. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh APH menyampaikan bahwa perasaannya biasa saja 

pada saat belajar Pendidikan Agama Islam, suka bosan juga. APH juga 

menyampaikan bahwa ia suka menggambar-gambar di tangan. Berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi terlihat peserta didik banyak yang menunjukkan 

kurang berminat dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, maka dapat dipahami bahwa peserta didik mengalami kebosanan saat 

belajar Pendidikan Agama Islam hal ini menunjukkan tanda tidak berminatnya 

peserta didik belajar Pendidikan Agama Islam. 

Beberapa pernyataan lain yang menunjukkan kurangnya minat peserta 

didik adalah adanya pernyataan peserta didik yang jarang bahkan tidak pernah 

terlibat aktif dalam kelas pada saat proses pembelajaran, tidak bertanya dan 

menjawab pada saat belajar, sikap negatif seperti asyik bermain, mengganggu 

teman menunjukkan rendahnya minat belajar peserta didik, sebagaimana 

diungkapkan oleh MA: “Suka bermain, suka mengganggu teman, kurang ajar 

                                                 

2WS (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

3MH (12 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 
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kepada guru.”4 Pernyataan senada diungkapkan oleh AN: Saya suka bermain 

dikelas, berbicara dengan teman, membawa mainan ke sekolah, stiker-stiker.5 

Terdapat pula kesesuaian dengan ungkapan guru Pendidikan Agama 

Islam, bapak AH, menyatakan bahwa: “Ada beberapa yang berminat tinggi, ada 

juga yang malas-malasan terlihat dari proses belajar di kelas.”6 Hasil wawancara 

dengan beberapa informan tersebut menunjukkan adanya kesamaan informasi 

bahwa peserta didik di kelas tersebut bervariasi, ada yang berminat ada pula 

yang tidak berminat belajar Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang kurang 

berminat inilah yang kemudian mengalami kesulitan belajar, dengan demikian 

menjadi faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah karena salah 

satunya disebabkan oleh faktor minat belajar peserta didik yang rendah. 

Selain faktor minat, faktor internal lain yang menyebabkan kesulitan 

belajar peserta didik adalah motivasi peserta didik. Ketika peserta didik 

merasakan adanya kebermanfaatan dari materi pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kepada dirinya, maka peserta didik kemudian merasakan butuh akan 

materi pelajaran tersebut. Motivasi erat kaitannya dengan minat belajar peserta 

didik, ketika telah ada minat belajar pada diri mereka, hal tersebut kemudian 

akan memicu munculnya motivasi peserta didik untuk belajar. 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dari peserta didik menunjukkan 

minat belajar peserta didik yang rendah, maka hal ini kemudian dapat menjadi 

                                                 

4MA (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

5AN (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

6AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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indikator bahwa motivasi peserta didik untuk mau belajar Pendidikan Agama 

Islam juga rendah. 

Faktor internal selanjutnya yang menjadi penyebab kesulitan belajar 

peserta didik adalah faktor kebiasaan belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan 

dari pernyataan WS ketika ditanya oleh peneliti terkait kebiasaannya belajar 

dirumah, WS menyampaikan tidak pernah mengulang pelajaran di rumah 

dengan menjawab: “Tidak, lebih sering bermain bersama Mirka.”7 

Pernyataan senada disampaikan oleh MH, “Sering bermain HP, tidak 

belajar di rumah, lebih memilih pergi bermain.”8 Pernyataan senada juga 

disampaikan oleh AN, “belajar jika ada PR, lebih sering bermain HP.”9 Juga hal 

yang sama disampaikan oleh MAl, “Jarang belajar, sering bermain layang-layang 

dan bermain HP.”10 Terakhir informan APH juga menyampaikan hal yang sama 

dengan beberapa informan sebelumnya bahwa, “Lebih suka main HP.”11 

Kesamaan dalam pernyataan beberapa informan memberikan validasi 

bahwa penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah adanya kebiasaan 

belajar peserta didik yang tidak menjadwalkan belajarnya. Bahkan lebih 

                                                 

7WS (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

8MH (12 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

9AN (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

10MA (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

11APH (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 10 Agustus 2023. 
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memilih untuk bermain bersama teman dan dan banyak main HP ketika di 

rumah. 

Hal ini diperkuat oleh ungkapan yang disampaikan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam, Bapak AH, yang mengatakan bahwa, “Terdapat beberapa peserta 

didik yang sama sekali tidak belajar membaca al-Qur’an di rumah, sehingga 

mereka kesulitan di sekolah pada pelajaran terkait ayat-ayat al-Qur’an.”12 

Informasi yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam mendukung 

temuan yang telah ada dari peserta didik. Melalui informasi tersebut dapat 

dipahami bahwa yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik 

adalah terkait kebiasaan belajar peserta didik di rumah yang ternyata terdapat 

beberapa peserta didik tidak belajar membaca al-Qur’an di rumah atau di 

tempat belajar membaca al-Qur’an di sekitar rumah. Ketika peserta didik tidak 

memiliki kebiasaan belajar membaca al-Quran bahkan tidak tahu sama sekali 

membaca al-Qur’an dapat menjadi faktor penyebab peserta didik mengalami 

kesulitan belajar pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam terkhusus pada 

elemen al-Qur’an dan Hadis, baik pada tujuan pembelajaran membaca, dan 

menghafal ayat-ayat al-Qur’an. 

Faktor internal selanjutnya yang menjadi penyebab kesulitan belajar 

peserta didik adalah rendahnya konsentrasi belajar peserta didik.  Peserta didik 

dengan konsentrasi yang rendah akan mengalami kesulitan belajar, bahkan 

pelajaran yang mudah pun akan terasa sulit diterima dan dipahami oleh peserta 

didik yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah. Peserta didik di SD Negeri 

                                                 

12AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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Pagandongan mengalami kesulitan belajar juga disebabkan oleh faktor internal 

rendahnya konsentrasi belajar peserta didik, hal ini sebagaimana pernyataan 

informan, guru wali kelas IV, bapak MI, beliau mengatakan bahwa: “Jumlah 

peserta didik yang melebihi jumlah atau batas ideal, sehingga beberapa siswa 

kalau kita menjelaskan juga sibuk cerita.”13 

Dukungan yang memperkuat pernyataan informan sebelumnya, bapak 

MI yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam, bapak AH, 

mengatakan bahwa, “Masalahnya  adalah ketika peserta didik padat tentu kelas 

menjadi ribut, peserta didik mudah sekali saling mengganggu, bercerita, sulit 

memfokuskan peserta didik belajar.”14 

Dukungan yang diberikan oleh informan pak AH menambah kekuatan 

pernyataan bapak MI bahwa peserta didik sulit berkonsentrasi belajar karena 

peserta didik yang padat dalam kelas melebihi batas jumlah ideal, kondisi kelas 

menjadi ribut, peserta didik saling mengganggu menyebabkan kelas menjadi 

gaduh dan ribut, penuh sehingga mengganggu konsentrasi belajar peserta didik, 

peserta didik menjadi tidak berfokus pada pelajaran. 

Faktor internal selanjutnya adalah kemampuan ingatan peserta didik 

yang rendah. Faktor internal seperti ingatan peserta didik menjadi faktor 

penyebab kesulitan belajar peserta didik. Peserta didik yang sulit mengingat 

materi pelajaran akan mengalami kesulitan belajar, sebagaimana ungkapan dari 

peserta didik yang sudah lupa materi pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

                                                 

13MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
Agustus 2023. 

14AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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bahkan tidak mengingat sama sekali pelajaran yang telah diberikan, salah satu 

contohnya belum mampu menghafal al-Ma’un materi pelajaran yang sudah 

beberapa pekan diajarkan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan peserta didik yang mengatakan bahwa mereka lupa pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, kebingungan saat diminta mengingat apa saja yang 

mereka ingat, mereka menjawab lupa. 

Selanjutnya faktor internal lainnya adalah faktor emosi dan kelelahan 

peserta didik. Faktor emosi adalah faktor perasaan peserta didik, faktor emosi 

merujuk pada adanya pengaruh dari suasana perasaan peserta didik. Faktor 

emosi dapat meningkatkan motivasi dan kualitas belajar peserta didik. Namun, 

sebaliknya dapat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik 

apabila suasana perasaan atau emosi peserta didik sedang tidak baik. Salah satu 

rasa emosi peserta didik adalah rasa takut atau tertekan akan mengganggu 

peserta didik dalam belajar. Salah seorang peserta didik WS memiliki watak 

yang keras menurut pernyataan yang disampaikan oleh orang tua peserta didik 

tersebut yang menyatakan bahwa, “Anak saya menyampaikan kepada saya 

ketika diberi tugas pekerjaan rumah dari sekolah. ia menyampaikan ada PR dari 

bapak AH akan tetapi juga terkadang tidak menyampaikan, sehingga saya baru 

akan mencari tahu tugas apa yang diberikan dari sekoah jika anak saya 

memberi tahu tentang tugas tersebut. Anak saya juga biasanya tidak mengingat 

tugas apa yang diberikan dari sekolah. ketika diajari di rumah seringkali ia 
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menangis, dan ketika ia menagis  saya menjadi merasa kebingungan, saya 

kemudian mencubitnya terlebih saya sudah pusing juga merasakan capek.”15 

Informasi yang disampaikan oleh orangtua peserta didik di atas 

memberikan gambaran bahwa peserta didik tersebut ketika belajar emosinya 

kurang baik apabila dibawa tekanan dalam belajar. Ketika orang tua 

mengancam jika tidak belajar akan dihukum, yang akan terbentuk adalah bukan 

sebuah kesadaran, akan tetapi yang akan terbentuk adalah ketakutan pada 

anak. Hasil belajar tentu tidak akan maksimal.16 Berdasarkan hal tersebut maka 

orang tua perlu memperhatikan emosi peserta didik, menjauhkan ancaman 

dalam mendidik anak di rumah, tidak memaksa dengan keras kepada anak agar 

mau belajar tetapi lebih kepada membimbing anak dalam belajar. 

Faktor selanjutnya adalah faktor kelelahan, salah satu yang menunjukkan 

adanya kelelahan pada peserta didik adalah ketika peserta didik terlalu banyak 

bermain, hal ini kemudian memicu rasa malas peserta didik untuk belajar 

karena kelelahan. Hal ini ditunjukkan dari ungkapan beberapa peserta didik 

yang hampir keseluruhan waktunya digunakan hanya bermain bersama teman 

dan bermain HP. 

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor internal penyebab kesulitan 

belajar peserta didik adalah faktor minat, motivasi, kebiasaan belajar, 

konsentrasi peserta didik, ingatan peserta didik, emosi dan faktor kelelahan. 

Dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah tersebut faktor 

                                                 

15DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 

16Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak Didik, (Cet.IV; Jogjakarta: 
Javalitera, 2016), h.101. 
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penyebab kesulitan belajar ini muncul disebabkan karena kurang siapnya 

peserta didik lebih mandiri dalam belajar, dengan kata lain peserta didik belum 

mampu menjawab tantangan kurikulum merdeka agar dapat mandiri siap dan 

mau belajar melalui dorongan dari pendidik. Akibat dari hal tersebut tantangan 

yang ada pada implementasi kurikulum merdeka disebabkan oleh kemampuan 

beradaptasi peserta didik terhadap tuntutan perubahan kurikulum. Hal tersebut 

kemudian menjadi hambatan bagi peserta didik, menjadi faktor penyebab 

terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri peserta 

didik. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar yang kemudian 

memengaruhi peserta didik, faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar 

peserta didik yang bersumber dari luar seperti faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara informan dan observasi di lokasi 

penelitian, maka ditemukan bahwa penyebab kesulitan belajar peserta didik 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Keluarga 

Faktor keluarga sangat berpengaruh pada diri dan perkembangan 

seorang anak. Lingkungan keluarga akan memengaruhi prestasi dan 

perkembangan akademik peserta didik. Faktor keluarga juga dapat menjadi 

faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik, diantara faktor 

keluarga yang dapat memengaruhi peserta didik adalah cara mendidik anak, 

relasi antar anggota keluarga. Berdasarkan informasi dari kegiatan wawancara 
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maka diperoleh informasi dari orang tua peserta didik, bahwa, “Saya memiliki 

karakter yang kejam, keras, inginya saya, ketika ia membaca jangan lama, 

contohnya untuk membaca kata paa..paaa sangat lambat, Ketika diajari anak 

saya terbiasa selalu menangis, apabila ia meangis saya kemudian mencubit.”17 

Hal yang perlu diperhatikan dari hasil wawancara dengan informan di 

atas adalah cara mendidik anak dirumah lebih kepada anak terlalu keras, orang 

tua menyuruh belajar atau mengerjakan tugas, namun tidak membantu 

membimbing. Hal ini sebenarnya adalah wujud kasih sayang orang tua yang 

sangat mengharapkan agar anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, rajin 

belajar, akan tetapi caranya kemudian belum terlalu tepat yaitu tidak hanya 

menyuruh dan memaksa belajar namun perlu membimbing anak, bertanya 

kepada orang tua ketika pelajaran tidak dimengerti. Kerasnya perlakuan orang 

tua dapat pula berakibat pada anak menyembunyikan tugasnya dari sekolah. 

Hal selanjutnya yang menunjukkan cara mendidik anak menjadi faktor 

penyebab kesulitan belajar peserta didik ditunjukkan dari ungkapan yang 

disampaikan oleh orang tua APH, bahwa, “APH sering kesulitan, ketika saya 

tidak mengetahui maksud dari tugas yang diberikan dari sekolah,  saya minta 

kepada suami saya untuk mengerjakan.”18 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami 

bahwa, ketika anak tidak mampu menyelesaikan PR atau tugas yang diberikan 

dari sekoah, maka selanjutnya agar cepat selesai maka dikerjakan saja oleh 

                                                 

17DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 

18KJ (35 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 
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orang tua dari peserta didik. Dampak dari hal tersebut adalah anak menjadi 

selalu enggan mengerjakan atau enggan berusaha menyelesaikan sendiri 

tugasnya, karena dengan sendirinya orang tuanya akan menyelesaikan tugas 

tersebut, anak menjadi malas mengerjakan tugasnya. Inilah menjadi faktor 

penyebab peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam kurikulum merdeka, 

mengingat dalam kurikulum merdeka memerlukan adanya rasa keinginan dan 

kesadaran peserta didik agar mau belajar secara mandiri. 

Faktor selanjutnya yang dari faktor keluarga adalah faktor relasi dengan 

anggota keluarga, hubungan antara seorang anak dengan keluarganya dapat 

memengaruhi belajar anak. Contonya kepada saudara anak akan senang 

bertanya hal yang belum dimengerti. Sikap acuh saudara kepada adiknya di 

rumah tidak mau tahu perkembangan saudaranya adalah sikap yang kurang 

baik dalam keluarga. Saudara pun dapat memberikan bimbingan kepada anak 

apabila ada kesulitan dalam belajarnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan orang 

tua peserta didik bahwa, “Kakaknya juga saya sampaikan bahwa ketika sedang 

berada di rumah agar mengajari pelajaran yang kurang atau tidak dipahami 

adiknya. Akan tetapi kenyataanya ia tidak melakukan yang saya perintahkan.”19 

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran, sikap acuh seorang 

kakak kepada adik mencerminkan sikap kurangnya perhatian atau kepedulian 

pada adiknya. Kakak yang terlalu fokus dengan urusan pribadi merasa tidak 

memiliki tanggung jawab untuk membantu adiknya. Berkaitan hal tersebut 

maka perlu  adanya kesadaran akan pentingnya dukungan antar saudara, saling 

                                                 

19DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 
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membantu dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan implementasi kurikulum 

merdeka menghadirkan jiwa gotong-royong dalam diri. Salah satu dimensi 

dalam implementasi kurikulum merdeka adalah bergotong royong, sebagai 

seorang peserta didik juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

kegiatan secara bersama-sama, termasuk dalam hal ini ketika peserta didik 

berada dilingkungan rumah.  Bergotong-royong merupakan semangat 

kolaborasi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, 

termasuk guru, peserta didik, orang tua (di lingkungan rumah tangga), dan 

lingkungan masyarakat. Bergotong royong dalam implementasi kurikulum 

merdeka adalah kunci keberhasilan menciptakan lingkungan pendidikan yang 

responsif dan relevan dengan perkembangan anak.  

2) Sekolah 

Faktor sekolah memiliki pengaruh besar pada peserta didik. Sekolah juga 

memengaruhi prestasi dan perkembangan peserta didik, faktor sekolah yang 

menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah faktor dari guru, 

keadaan sekolah. berdasarkan hasil wawancara dan observasi di sekolah 

tersebut, diperoleh informasi bahwa pada sekolah tersebut kesulitan belajar 

peserta didik disebabkan oleh faktor-faktor dari sekolah, faktor tersebut 

diklasifikasikan dalam pembagian faktor yang bersumber dari guru seperti 

halnya ungkapan yang disampaikan guru Pendidikan Agama Islam, bapak AH, 

bahwa, “Iya saya telah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka di Kelompok 

Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam tingkat kecamatan tamalanrea 

terkait materi pembuatan modul ajar. Saya kemudian menyadari bahwa dengan 

mengikuti satu pelatihan masih sangat kurang dan perlu kedepannya mengikuti 
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banyak pelatihan lagi terkhusus kurikulum merdeka, pelatihan praktik 

mengajar. Masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 

merdeka adalah masih bervariasinya pemahaman guru-guru terkait kurikulum 

merdeka, tentunya tidak terlepas disebabkan kurikulum merdeka ini masih 

sangat baru.”20 

Sudut pandang informan di atas menunjukkan beberapa hal penting, 

yaitu guru masih menganggap bahwa implementasi kurikulum merdeka masih 

sangat baru, dan berdasarkan tuturan informan tersebut menunjukkan bahwa 

masih sangat perlu mengikuti pelatihan-pelatihan terkait kurikulum merdeka, 

terkhusus pada pelatihan yang lebih kepada praktik mengajar berdasarkan 

pada implementasi kurikulum merdeka. Minimnya mengikuti pelatihan 

pendidik tersebut merasa bahwa di sekolah masih sangat bervariasi memahami 

tentang kurikulum merdeka. Hal ini berarti guna menjalankan proses 

pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka secara maksimal 

adalah melalui keseragaman mindset para pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah beserta kepala sekolah. 

Guna menambah informasi dari informan sebelumnya, hal yang senada 

disampaikan oleh guru wali kelas kelas V, bapak KN, mengatakan bahwa, “Untuk 

pelatihan biasanya kami mengikuti secara daring, dan mengadakan  pelatihan di 

tingkat KKG se-gugus. Pelatihan daring sekitar 2-3 kali saya ikuti. Menurut saya 

pelatihan yang telah diikuti masih sangat kurang. Karena ini adalah tahun awal 

IKM untuk kelas V, jadi kami hanya mengadopsi dari berbagai sumber misalnya 

                                                 

20AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
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internet kemudian kami sesuaikan dengan kondisi sekolah. belum ada yang 

dibuat sendiri di sekolah, karena belum semua kelas melaksanakannya, jadi 

guru sendiri yang mencari referensinya.”21 

Setelah menggali informasi dari pak KN sapaan akrab guru wali kelas V, 

maka dapat diperoleh informasi bahwa faktor penyebab kesulitan belajar 

peserta didik yang bersumber dari guru adalah menganggap masih perlu belajar 

banyak terkait implementasi kurikulum merdeka, menganggap hal ini masih 

sangat baru. Minimnya pelatihan sehingga guru harus belajar secara mandiri.  

Apa yang disebutkan oleh informan sebelumnya memiliki kesesuaian 

dengan informasi yang diperoleh dari guru wali kelas IV, Bapak MI, menyatakan 

bahwa, “Jadi dalam proses pembelajarn umumnya hampir sama dengan 

penerapan kurikulum 2013. Disebabkan karena kurikulum sifatnya masih baru, 

dan tentunya masih butuh pelatihan terkait IKM.”22 

Berdasarkan wawancara dengan informan bapak MI, peneliti 

menyimpulkan bahwa pendidik masih belum terlalu memahami tentang 

kurikulum merdeka, dengan menyebutkan bahwa kurikulum merdeka masih 

sangat baru, pendidik masih butuh lebih banyak pelatihan lebih guna 

meningkatkan pemahaman dan implementasinya dalam pembelajaran sehingga 

pendidik mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang ada.  

Kurikulum merdeka yang memiliki kekhasan yaitu adanya P5 (Projek 

Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Merupakan kegiatan kokurikuler yang 

                                                 

21KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 

22MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
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berfokus pada pendekatan proyek. P5 inilah yang merupakan ciri khas dari 

kurikulum merdeka, yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Ketika 

pendidik belum paham dengan baik terkait P5, maka tentunya akan menjadi 

faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka.  

Pelatihan dapat memengaruhi pemahaman pendidik terkait 

implementasi kurikulum merdeka. Apabila pendidik minim dalam mengikuti 

pelatihan-pelatihan maka mereka akan kesulitan dalam mengimplementasikan 

pendekatan baru ini dengan baik.selain itu, perbedaan interpretasi terhadap 

kurikulum merdeka di sekolah dapat menyebabkan pendidik menjadi bervariasi 

dalam pemahaman terhadap kurikulum merdeka.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas dan guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ditemukan bahwa pendidik masih 

belum memahami dengan baik kegiatan asesmen diagnostik, dengan alasan 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya seperti kesulitan menganalisis peta 

karakteristik peserta didik, kemampuan awal, bakat, minat, gaya belajar, serta 

kesulitan menindak lanjuti hasil diagnosis peserta didik. 

Dengan demikian faktor eksternal yang bersumber dari pendidik yang 

dapat menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar terkhusus 

pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mengingat kurikulum masih sangat 

baru di implementasikan maka pendidik masih belum begitu memahami 

kurikulum merdeka, pemahaan masih bervariasi antar pendidik di sekolah, 

serta masih minimnya pelatihan yang diikuti oleh pendidik. Minimnya 
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pengetahuan pendidik terhadap implementasi kurikulum merdeka maka akan 

sangat mempengaruhi belajar peserta didik. 

Faktor selanjutnya adalah fasilitas dan buku sumber sesuai dengan 

kurikulum merdeka masih kurang, sebagaimana disampaikan oleh guru wali 

kelas V, bapak KN, mengatakan bahwa, “Banyak sekali yang terlihat dari 

kurikulum merdeka mulai dari materi yang banyak berubah, sebenarnya tidak 

berubah tetapi lebih dikembangkan materinya, kendala yang dirasakan pada 

implementasi kurikulum merdeka adalah karena siswa terlalu banyak yaitu 48 

orang, kemudian buku yang kami gunakan di sini belum lengkap, masih banyak 

buku yang belum tersedia.”23 

Informasi yang disebutkan pak KN didukung oleh informasi yang 

diperoleh dari pak AH, guru Pendidikan Agama Islam, bahwa, “Kendala yang 

dihadapi adalah jumlah  peserta didik yang sangat banyak di dalam kelas. 

Dengan padatnya peserta didik di kelas maka tentunya gaya belajar atau 

kebutuhan peserta didik berbeda-beda pula, adanya kurikulum merdeka 

memang sangat membantu yaitu melalui diagnosis pada awal sebelum 

pembelajaran, tapi saya pribadi masih belum terlalu maksimal dalam 

menindaklanjuti hasil diagnosis peserta didik, karena itu tadi siswa terlalu 

banyak. Kelas menjadi ribut, sulit memfokuskan peserta didik, sulit menentukan 

metode dan pengaturan model tempat duduk sulit bervariasi, kendala lainnya 

adalah masih terbatasnya buku referensi, buku sumber belajar siswa.”24 

                                                 

23KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 

24AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 



126 

 

 

 

 

Hasil percakapan dengan kedua informan di atas menunjukkan bahwa 

jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu kelas. Guru menjadi 

kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap peserta didik. 

Banyaknya peserta didik membuat pendidik kesulitan menentukan metode 

pengajaran sesuai dengan hasil diagnosis peserta didik sebelum pembelajaran 

di kelas. Begitu pula dengan pengaturan model tempat duduk peserta didik, 

pendidik kesulitan membentuk variasi disebabkan kelas terlalu padat. Selain itu 

terbatasnya buku sumber belajar peserta didik menjadi kendala dalam proses 

pembelajaran. Terbatasnya buku sumber belajar peserta didik dapat membatasi 

akses informasi peserta didik, peserta didik  terbatas dalam mengakses 

beragam informasi dana materi pelajaran sehingga dapat menghambat proses 

pembelajaran. 

Informasi yang peneliti peroleh dari Ibu Kepala sekolah SD Negeri 

pagandongan. Informasi yang diberikan melengkapi informasi informan 

sebelumnya, pada kegiatan wawancara beliau mengatakan bahwa, “Kendala 

dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah, implementasi 

kurikulum merdeka konsisten, persiapan dan pelatihan guru yang belum 

memadai, terbatasnya sumber daya, kurangnya pengawasan dan evaluasi, 

perubahan kurikulum terlalu sering, tidak memiliki pengalaman dengan 

kurikulum merdeka. Keterbatasan referensi yang belum merata, manajemen 

waktu.”25 

                                                 

25SB (59 Tahun), Kepala Sekolah SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 16 
Agustus 2023.  
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Hasil wawancara dengan informan Ibu SB, menambah validnya 

pernyataan kedua informan sebelumnya yaitu pak KN dan pak AH bahwa yang 

menjadi faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari 

pihak sekolah adalah masih kurangnya persiapan pendidik terkait kurikulum 

merdeka, masih perlu mengikuti banyak pelatihan pelatihan terkait 

Implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini sesuai dengan ungkapan hasil 

wawancara dengan guru wali kelas dan guru Pendidikan Agama Islam. Sumber 

daya di sekolah yang masih terbatas, hal ini sejalan dengan ungkapan guru wali 

kelas dan guru Pendidikan Agama Islam yang menyebutkan buku sumber 

terkait kurikulum merdeka untuk peserta didik masih terbatas jumlahnya. 

Selanjutnya berkaitan dengan perubahan atau pengembangan kurikulum 

merdeka dari kurikulum sebelumnya dianggap oleh kepala sekolah masih 

sangat baru, sehingga pengalaman pendidik masih sedikit dan tergolong baru 

bagi pendidik ditambah dengan minimnya pelatihan-pelatihan menyebabkan 

pendidik masih bervariasi dalam memahami kurikulum merdeka. Beberapa hal 

yang diuraikan tersebut merupakan faktor yang bersumber dari pihak sekolah 

yang dapat memengaruhi proses belajar peserta didik, kesiapan guru menjadi 

faktor penentu keberhasilan belajar peserta didik. 

Faktor selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

juga menyebutkan adanya masalah pada manajemen waktu di sekolah. 

berdasarkan hasil observasi di sekolah, peserta didik kelas V satu pekan masuk 

pagi dan satu pekan masuk siang, demikian seterusnya. Hal ini tentunya 

berpengaruh pada belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menawarkan 

fleksibilitas dalam jadwal belajar sesuai dengan kondisi peserta didik, namun 
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jika peserta didik terpaksa belajar pada waktu yang tidak sesuai dengan ritme 

mereka, tentu ini akan menurunkan konsentrasi belajar, kelelahan serta 

mengakibatkan kesulitan belajar pada peserta didik. Kondisi waktu belajar 

peserta didik yang selalu berubah tiap pekannya pagi ke siang, begitu pula 

sebaliknya tiap pekannya dapat menyebabkan peserta didik sulit menetapkan 

waktu disiplin belajarnya. 

Faktor berikutnya adalah keadaan kondisi sekolah. berdasarkan hasil 

observasi, sekolah tersebut terletak di pinggir jalan tol, berada di tengah-tengah 

pemukiman padat, lokasi sekolah yang cukup sempit, lapangan sempit, bahkan 

suara-suara besar seperti musik kadang terdengar dari sekitar sekolah. Hasil 

observasi tersebut dapat dipahami bahwa kondisi sekolah yang sempit sehingga 

sangat mudah ada suara-suara yang bising di dalam sekolah ditambah dengan 

ramainya suasana di sekitar sekolah  menyebabkan seringkali terdapat 

gangguan dalam proses pembelajaran di kelas, suara pendidik kadang tidak 

jelas terdengar oleh peserta didik, perhatian peserta didik mudah teralihkan 

keluar tidak pada materi pelajaran,sehingga menghilangkan konsentrasi belajar 

peserta didik, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan 

belajar peserta didik. 

3) Masyarakat 

Terdapat dinamika yang melibatkan berbagai faktor dalam berinteraksi. 

Salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah masyarakat. Selain 

keluarga dan sekolah masyarakat juga memiliki peran dan pengaruh terhadap 

anak atau peserta didik. Masyarakat berperang dalam membentuk lingkungan 

belajar pada peserta didik, akan tetapi tidak jarang pula masyarakat menjadi 
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faktor penyebab kesulitan belajar bagi peserta didik. Faktor dari masyarakat 

yang dapat menyebabkan adanya kesulitan belajar pada peserta didik melalui 

kegiatan penelitian ini, ditemukan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar 

peserta didik adalah berasal dari faktor teman bergaul.  Sebagaimana informasi 

yang diperoleh dari peserta didik WS, mengatakan bahwa, “Pulang sekolah, 

sering bermain, bermain sama Milka.”26 Hal yang serupa disampaikan oleh MAl, 

mengatakan bahwa: “Sekarang jarang belajar karena bermain layang-layang 

bersama teman, bermain HP.”27 

Mempertimbangkan informasi dari kedua informan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa, faktor teman bergaul dapat memengaruhi anak, teman 

bermain yang jarang belajar akan memengaruhi anak juga jarang belajar dan 

lebih memilih banyak bermain. Anak kemudian juga tidak termotivasi untuk 

mau belajar. Selain itu teman bergaul juga memengaruhi anak seperti tren 

bermain layang-layang, bermain HP seperti tren bermain tiktok, bermain game 

online. Sehingga jarang bagi anak untuk mau belajar sebagaimana ungkapan 

orang tua peserta didik sebagai berikut, “Sering bermain HP, bermain Tiktok.”28 

Hal senada disampaikan peserta didik, APH yang menunjukkan 

kesamaan dengan informasi sebelumnya, APH mengatakan bahwa: “Suka main 

HP, main game online”.29 

                                                 

26WS (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

27MA (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 
10 Agustus 2023. 

28DC (42 Tahun), Orang Tua Peserta Didik SD Negeri Pagandongan , Wawancara, 
Makassar, 17 Agustus 2023. 

29APH (11 Tahun), Peserta Didik kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 10 Agustus 2023. 
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Hasil wawancara dengan kedua informan di atas mengonfirmasi bahwa 

peserta didik mengalami kesulitan belajar  dipengaruhi oleh teman bergaul 

yang lebih sering bermain, jarang belajar sehingga peserta didik juga tidak 

termotivasi belajar lebih memilih banyak bermain, selain itu faktor adanya HP 

yang menyebabkan peserta didik malas belajar lebih memilih bermain game 

online. Tentunya ini merupakan hambatan dalam kurikulum merdeka yang 

menuntut peserta didik untuk menumbuhkan minat dan rasa ingin belajar 

dalam dirinya. 

Selain uraian faktor-faktor di atas, faktor lain yang menjadi faktor 

penyebab kesulitan belajar peserta didik adalah faktor bahasa, hal ini 

ditunjukkan dari informasi yang disampaikan oleh guru wali kelas V, bapak KN, 

bahwa, “Faktor penyebabnya faktor pertama itu adalah pengaruh lingkungan 

karena banyak peserta didik yang  kurang menggunakan bahasa indonesia 

bahkan mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah, sehingga ketika 

mereka menyampaikan sesuatu atau pelajarannya dengan bahasa sendiri agak 

kaku karena selalu menggunakan bahasa makassar.”30 

Terdapat hal yang menarik dari informasi yang disampaikan pak KN. 

Hasil wawancara tersebut terlihat bahwa faktor penyebab kesulitan belajar 

peserta didik adalah adanya kebiasaan peserta didik yang banyak menggunakan 

bahasa daerah dibanding bahasa indonesia. Kurikulum merdeka mendorong 

peserta didik agar mengembangakn kemampuan berbahasa, berbicara. 

Kurikulum merdeka juga sangat menghargai kekayaan bahasa Indonesia, 

                                                 

30KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 
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seperti bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, artinya 

perlu adanya kaya akan bahasa oleh peserta didik dalam menunjang 

kemampuan berbahasa dan berbicaranya. Namun akan tetapi berdasarkan 

informasi diperoleh di atas, peserta didik mengalami kesulitan dalam 

berbahasa, memahami, berbicara, disebabkan karena penggunaan bahasa 

daerah pada keseharian peserta didik mendominasi kemampuan berbahasa 

Indonesia peserta didik, hal ini yang kemudian menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Kesulitan berbahasa dan memahami 

pelajaran, serta kesulitan menyampaikan sesuatu termasuk pelajaran karena 

selalu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa makassar. 
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BAB VI 

PERAN  GURU  DALAM   MENGATASI  KESULITAN  BELAJAR  PESERTA 

DIDIK DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD 

NEGERI PAGANDONGAN KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR 

Bentuk peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

dapat melalui langkah-langkah memperkirakan kemungkinan bantuan yang 

dapat diberikan, memperkirakan cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik, 

menindak lanjuti kesulitan belajar peserta didik tersebut. Lebih lanjut peran 

guru adalah berperan dalam mengajar yang memberikan motivasi, memberikan 

dukungan kepada peserta didik, membimbing peserta didik, melihat 

keterlibatan peserta didik, memaknai kegiatan pembelajaran, melaksanakan 

penilaian, sebagai administrator pendidik menyusun kegiatan pembelajaran, 

mengelola tata ruang kelas.1 Berdasarkan rincian peran pendidik di atas, maka 

perlu bagi pendidik untuk terus meningkatkan kompetensinya guna 

melaksanakan perannya secara maksimal dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik. Terdapat langkah-langkah dalam mengatasi atau perbaikan 

belajar peserta didik adalah 1) Memperkirakan kemungkinan bantuan, setelah 

telah diketahui letak dan jenis kesulitan belajar peserta didik beserta dengan 

latar belakang faktor penyebabnya, maka guru dapat memperkirakan 

kemungkinan bantuan, seperti apakah peserta didik tersebut masih dapat 

ditolong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik, kapan dan di mana pertolongan dapat diberikan, siapa 

yang dapat memberi pertolongan, bagaimana cara menolong yang efektif, siapa 

                                                 

1Ulfahtun Tsaniyah, Rossi Iskandar, "Deksripsi Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan 
Belajar Matematika pada Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Kelas Va SDN Pancoran 
01 Jakarta Selatan", Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 8, no.1 (2023): h. 426-439. 
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saja yang harus dilibatkan dalam menolong peserta didik serta peranan apa 

yang masing-masing pihak dapat berikan, 2) Menetapkan kemungkinan cara 

mengatasi, pada langkah ini perlu menyusun rencana yang akan dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik, berupa upaya yang dapat 

ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar peserta didik, serta menjaga 

agar kesulitan belajar peserta didik agar tidak terulang. Rencana upaya ini dapat 

didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti kepala sekolah, penasehat akademik, guru, orang tua, konselor dan lain-

lain. 3) Tindak lanjut, cara yang dapat ditempuh ialah bmelaksanakan 

pengajaran bantuan berupa pengajaran remedial kepada peserta didik pada 

mata pelajaran yang mengalami masalah atau kesulitan bagi peserta didik, 

membagi tugas dan peranan kepada orang-orang tertentu dalam memberi 

bantuan pada peserta didik, mengecek tiap kemajuan peserta didik, mengirim 

peserta didik yang menurut perkiraan yang tidak dapat ditangani ke lembaga 

lain yang diperkirakan dapat lebih membantu peserta didik tersebut. 2 

Peran pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik yaitu 

sangat perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi di sekolah. Beberapa langkah yang dilakukan 

dalam mengatasi kesulitan belajar di sekolah tersebut diuraikan dalam 

pembahasan berikut. Peneliti menemukan informasi dari informan guru 

Pendidikan Agama Islam tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik, pak AH mengatakan bahwa, “Bentuk upaya mengatasi kesulitan 

                                                 

2Siti Nusroh dan Eva Luthfi. "Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Serta Cara Mengatasinya", Belajea: Jurnal Pendidikan Islam  5, no.1 (2020): h. 71-92. 
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belajar peserta didik yang saya lakukan adalah sejalan dengan kurikulum 

merdeka menumbuhkan semangat dan minat peserta didik agar mau belajar 

adalah melalui motivasi kepada peserta didik. Memberikan dorongan agar mau 

belajar di rumah, kadang memberikan tugas PR di rumah, agar peserta didik 

mau belajar dan mengulangi pelajaran di rumah, mengarahkan peserta didik 

agar mencari bacaan terkait materi pada pekan selanjutnya, sumbernya boleh 

dari mana saja. Selanjutnya upaya saya menumbuhkan kesadaran mereka 

melalui mengajak peserta didik berdoa bersama kemudian dilanjut dengan 

berdoa dalam hati, mengarahkan mereka berdoa agar mereka mendoakan 

dirinya, temannya dan gurunya..”3 

Setelah berbicara dengan pak AH diperoleh informasi, bahwa bentuk 

peran pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah melalui 

upaya terus memotivasi peserta didik agar mau dan mandiri memiliki 

kesadaran belajar sebagaimana implementasi kurikulum merdeka yaitu 

menghadirkan kesadaran belajar pada diri peserta didik. Pemberian tugas di 

rumah dan mengingatkan peserta didik agar belajar di rumah, serta adanya 

kegiatan berdoa dan saling mendoakan antar peserta didik dan pendidik 

merupakan upaya guru dalam menyentuh kesadaran peserta didik agar mau 

belajar berupa sentuhan kesungguhan dan kepedulian pendidik agar peserta 

didik mau belajar. Demikian Pendidikan Agama Islam memainkan peran sebagai 

guru yang tidak hanya mengajar akan tetapi menyentuh peserta didik melalui 

spiritual, yaitu saling mendoakan sebagai wujud kepedulian kepada peserta 

                                                 

3AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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didik, dan mempraktikkan pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu hubungan 

kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. 

Peran selanjutnya yang dilakukan oleh pihak guru, terkhusus  guru 

Pendidikan Agama Islam adalah terus meningkatkan profesionalisme melalui 

semangat belajar dan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan terkait peningkatan 

kompetensi, seperti pelatihan implementasi kurikulum merdeka, pelatihan 

terkait cara atau praktik mengajar, dan lain sebagainya yang dapat menunjang 

pada proses pembelajaran peserta didik. Keadaan yang sama dialami oleh guru 

wali kelas IV, pak MI, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa, “Pelaksanaan 

P5 di kelas sementara jalan, kami masih perlu bimbingan, kami sebagai guru-

guru masih kurang, masih butuh pelatihan lebih lanjut.”4 

Wawancara dengan pak MI memberikan gambaran bahwa jalannya P5 di 

sekolah masih sangat memerlukan banyak bimbingan melalui pelatihan-

pelatihan guna menambah kompetensi para guru terutama pada implementasi 

kurikulum merdeka.  

Berbeda halnya dengan pak KN, tidak paham dengan kurikulum merdeka 

membuatnya memiliki ide agar belajar melalui youtube, beliau mengatakan 

bahwa, “Guru sendiri yang menari referensi, cara mengajar itu dari berbagai 

video yang ada di youtube teman-teman kelas IV yang telah melaksanakan IKM, 

mislanya bagaimana melaksanakan P5, misalnya nyanyian, dan kegiatan-

                                                 

4MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
Agustus 2023. 



136 

 

 

 

 

kegiatan yang akan dilakukan nanti. Jadi saya melihat referensi youtube atau 

internet.”5 

Dari wawancara dengan pak KN, dapat dipahami bahwa bentuk upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah melalui 

peningkatan kompetensi guru dengan cara terus belajar baik menggunakan 

sumber belajar internet, juga menonton video praktik baik pengajaran di 

youtube guna digunakan sebagai referensi ketika mengajar di kelas. 

Selanjutnya bentuk peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik adalah komunikasi dan kolaborasi dengan rekan pendidik, kepala 

sekolah, dan orang tua peserta didik. Hal ini berdasarkan informasi dari guru 

Pendidikan Agama Islam, pak AH mengatakan bahwa, “Iya, jadi dalam upaya 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik daya berkoordinasi dengan guru wali 

kelasnya, berkolaborasi melalui komunikasi terbuka terkait kondisi, kesulitan 

dan perkembangan peserta didik.”6 

Informasi dari pak AH maka dapat dipahami bahwa salah satu bentuk 

peran guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah 

melalui komunikasi dan kolaborasi antara guru Pendidikan Agama Islam dan 

guru wali kelas, perlunya komunikasi secara rutin dan terbuka bertujuan agar 

pendidik dapat berbagi informasi terkait perkembangan peserta didik, juga 

terkait kesulitan belajar peserta didik. Selain itu dalam kurikulum merdeka 

memang menjadi poin penting adalah adanya komunikasi dan kolaborasi antara 

                                                 

5KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 

6AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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guru mata pelajaran dengan guru wali kelas dalam merancang pengajaran 

seperti kokurikuler P5. Melalui adanya komunikasi dan kolaborasi antar 

pendidik di sekolah, maka akan terbentuk peluang yang lebih baik untuk 

mengatasi kesulitan belajar dan perkembangan peserta didik secara 

keseluruhan.  

Bentuk upaya guru ini juga diungkapkan oleh guru wali kelas V, pak KN, 

beliau mengatakan bahwa, “Adalah kami berkonsultasi dengan teman-teman 

guru yang ada di sekolah, sarannya dalam pembelajaran.”7 

Ungkapan yang disampaikan oleh guru wali kelas V memberi penguatan 

bahwa bentuk peran guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik adalah melalui komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman guru di 

sekolah. Hal ini didukung oleh adanya pengamatan peneliti melihat para guru 

pada jam istirahat terlihat mendiskusikan terkait kurikulum merdeka dan 

perkembangan peserta didik.  

Selanjutnya, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah melalui pemberian bimbingan perorangan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar, hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

guru Pendidikan Agama Islam, pak AH mengatakan bahwa, “Dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik adalah dengan memberikan bimbingan 

perorangan pada anak yang kurang di kelas.”8 

                                                 

7KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 

8AH (34 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pagandongan, Wawancara, 
Makassar, 8 Agustus 2023. 
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Melalui wawancara dengan pak AH, peneliti dapat menemukan informasi 

bahwa, upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah dengan cara 

pendidik memberikan bimbingan perorangan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Hal ini didukung dengan hasil pengamatan 

peneliti, melalui kegiatan observasi, peneliti menemukan pendidik melakukan 

bimbingan perorangan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, 

mendekati peserta didik lalu menjelaskan kembali kepada peserta didik 

tersebut. Pemberian perhatian khusus pada peserta didik, maka pendidik dapat 

mengetahui akar masalah kesulitan belajar peserta didik, memahami gaya 

belajar peserta didik, kebutuhan dan minat belajar peserta didik, serta 

memberikan tambahan penjelasan pada peserta didik yang membutuhkan. 

Selain itu melalui adanya bimbingan belajar perorangan pada peserta didik 

akan menciptakan lingkungan belajar pada peserta didik yang nyaman untuk 

bertanya dan berbagai tantangan dalam belajar yang mereka hadapi. Konteks 

kurikulum merdeka dengan bentuk bimbingan perorangan yang diberikan oleh 

pendidik adalah memiliki relevansi yang kuat, yaitu pada implementasi 

kurikulum merdeka pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan 

potensi peserta didik. Hal ini sejalan pula dengan konsep pendekatan inklusif 

yang diusung oleh kurikulum merdeka, dengan memperhatikan tingkat 

kemampuan dan gaya belajar peserta didik. 

Upaya yang serupa dengan pak AH juga dilakukan oleh guru wali kelas V, 

pak KN, beliau mengatakan bahwa, “Cara membimbing secara pribadi saja pada 
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waktu istirahat, peserta didik yang belum bisa membaca dan yang lambat 

membaca.”9 

Temuan menarik dari pak KN, bahwa peran guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik adalah melalui bimbingan yang diberikan kepada 

peserta didik yang belum mampu dan masih lambat membaca pada jam 

istirahat. Meskipun jam istirahat sebaiknya digunakan untuk beristirahat, 

namun dengan bijak pendidik menggunakan sebagai waktu untuk belajar  pada 

peserta didik yang memerlukan bantuan belajar lebih. Namun perlu diingat 

bahwa jika bimbingan pada jam istirahat ini berlanjut dalam jangka panjang, 

maka menjadi akibat yang dapat timbul adalah peserta didik kelelahan dan 

kehilangan waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan teman-

temannya. 

Informasi baru sekaligus menjadi tambahan bentuk peran guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik  pada implementasi kurikulum 

merdeka adalah berdasarkan informasi yang disampaikan kepala sekolah, Ibu 

SB, bahwa, “Cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah memberikan 

dana untuk memberikan fasilitas pendukung pendidikan, meningkatkan 

kualitas tenaga pendidik, penanaman karakter pada peserta didik, selain itu 

terkait kesulitan belajar yang dialami peserta didik seperti kesulitan membaca, 

lambat menerima materi dan lain sebagainya, maka perlu bagi peserta didik 

mengulangi kembali pelajarannya, pihak sekolah membuat tempat belajar yang 

kondusif, membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah mengerti pada 

                                                 
9KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 

Agustus 2023. 
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saat belajar, membuat kelompok belajar, suasana atau tempat belajar yang 

nyaman.”10 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ibu kepala sekolah, ibu SB 

dipahami bahwa, peran guru dalam hal ini adalah kepala sekolah melalui 

pemberian dana untuk memberikan fasilitas pendukung pendidikan. Pemberian 

dana untuk fasilitas pendidikan memiliki manfaat yang besar. Melalui fasilitas 

yang lebih baik, maka peserta didik dapat belajar dengan lebih baik, pendidik 

juga dapat mengajar dengan lebih efektif. Faktor ketersediaan fasilitas pendidik 

menjadi penting dan mempunyai pengaruh besar bagi proses belajar peserta 

didik. Pemberian dana fasilitas pendidikan sangat relevan dengan dengan 

konsep kurikulum merdeka. Dana pendidikan yang diberikan digunakan untuk 

menciptakan dan menyediakan fasilitas  akan mendukung pendekatan 

kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. 

Selain itu bentuk peran kepala sekolah dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik adalah melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan 

kualitas tenaga pendidik akan mengatasi kesulitan belajar peserta didik, 

manfaatnya adalah ketika pendidik meningkatkan kualitasnya maka pendidik 

akan memiliki kualitas pula dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta 

didik dan bantuan yang dapat diberikan pada peserta didik dengan kata lain 

memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah dalam pembelajar secara 

lebih efektif, selain itu terkait kurikulum merdeka maka pendidik akan lebih 

mampu adaptasi terhadap pengembangan kurikulum. guru yang kompeten akan 

                                                 

10SB (59 Tahun), Kepala Sekolah SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 16 
Agustus 2023. 
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menyadari bahwa tiap dari peserta didik mempunyai peluang untuk 

berkembang dan berhasil. 

 Informasi dari kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara juga 

memberikan informasi bahwa peran kepala sekolah dan pendidik dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah melalui penanaman karakter 

pada diri peserta didik. Penanaman karakter bukan hanya terkait pembelajaran 

akademik peserta didik, akan tetapi tentang peserta didik siap untuk 

menghadapi kesulitan belajarnya melalui mental yang kuat, kemandirian, dan 

sikap positif seperti motivasi intrinsik, kerjasama dan saling mendukung, etika 

dalam belajar, serta kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan. 

Hal ini sangat relevan dengan konsep implementasi kurikulum merdeka yang 

menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan 

pengembangan karakter yang positif. 

Tidak kalah penting, informasi yang juga ditemukan dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa upaya pendidik dalam 

mengatasin kesulitan belajar peserta didik di sekolah tersebut adalah dengan 

berusaha menghadirkan kemandirian dalam diri peserta didik dalam belajar, 

seperti mengulangi pelajaran kembali di rumah melalui pemberian tugas di 

rumah dan motivasi kepada peserta didik, pendidik diarahkan membuat 

rangkuman pembelajaran agar peserta didik lebih mudah menerima pelajaran 

pada saat belajar, memperhatikan suasana dan tempat belajar yang nyaman 

bagi peserta didik serta membuat kelompok belajar di kelas guna menciptakan 

semangat kerja sama dan gotong-royong peserta didik, hal ini tentu sejalan 

dengan implementasi kurikulum merdeka. 
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Terdapat banyak upaya pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik. Lebih lanjut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak KN, salah 

satu peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah melalui 

komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan orang tua peserta didik, hal ini 

berdasarkan ungkapan yang disampaikan bahwa, “Bentuk komunikasi dengan 

orang tua melalui grup wa, kadang-kadang kami hubungi agar hadir ke sekolah, 

namun apabila tidak ada waktu kami komunikasi saja melalui whatsapp saja. 

Sangat efektif upaya ini terlihat dari adanya perubahan dari anak tersebut 

karena berkat dukungan orang tua, terkait permanen atau tidaknya kami lihat 

dan perlu pantau kedepannya.”11 

Mendukung jawaban pak KN, maka ungkapan sejalan yang disampaikan 

bapak MI, mengatakan bahwa, “Komunikasi dengan orang tua sangat bagus, 

biasanya saya panggil orang tua murid datang ke sekolah”.12 

Tambahan informasi dari kepala sekolah, ibu SB juga sejalan dengan 

kedua informasi sebelumnya, sekaligus menguatkan dan melengkapi jawaban 

kedua informan di atas, beliau mengatakan bahwa, “Respon orang tua peserta 

didik terhadap langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah pasti mendukung, orang tua bersemangat tentang anaknya yang bisa 

berhasil, bangga dengan kemajuan pembelajaran, keterlibatan orang tua adalah 

                                                 

11KN (35 Tahun), Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 10 
Agustus 2023. 

12MI (46 tahun), Guru Wali kelas IV SD Negeri Pagandongan,  Wawancara, Makassar, 8 
Agustus 2023. 



143 

 

 

 

 

mereka harus mengikuti aturan yang ada disekolah, turut membantu siswa 

dalam tuntunan yang akan dicapai.”13 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas 

dapat dipahami bahwa salah satu peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik adalah melalui kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua 

peserta didik, terus melakukan komunikasi terkait perkembangan dan kesulitan 

belajar peserta didik salah satunya adalah melalui grup wa atau menghubungi 

orang tua peserta didik agar datang kesekolah guna membicarakan 

perkembangan, kesulitan dan bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh 

pendidik dan orang tua kepada peserta didik. Kurikulum merdeka pun sangat 

sejalan dengan ini dengan menciptakan kolaborasi dan kerja sama antara 

pendidik atau pihak sekolah dengan orang tua peserta didik akan mampu 

membantu peserta didik dalam belajarnya. 

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan beberapa informan maka 

dapat dirumuskan bentuk peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik, yaitu: 

1. Kesulitan pemusatan perhatian 

Kesulitan dalam pemusatan perhatian, adalah kesulitan pada peserta 

didik dalam memusatkan atau memfokuskan perhatian pada suatu kegiatan 

belajar. Kesulitan dalam memusatkan perhatian akan membuat peserta didik 

menjadi kesulitan  dalam belajarnya, peserta didik akan menjadi kesulitan 

                                                 

13SB (59 Tahun), Kepala Sekolah SD Negeri Pagandongan, Wawancara, Makassar, 16 
Agustus 2023. 
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dalam mengalihkan perhatiannya pada hal yang penting untuk diperhatikan.14 

Bentuk peran pendidik dalam mengatasi kesulitan pemusatan perhatian peserta 

didik melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi pendidik, seperti 

pendidik belajar melalui sumber internet, menonton video praktik baik 

pengajaran di youtube, dan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan lainnya baik 

secara online maupun secara offline seperti yang diselenggarakan oleh 

kelompok kerja guru (KKG) di kota makassar. Pendidik yang terampil dan 

terlatih dengan baik akan mampu mengidentifikasi  dan mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik seperti pemusatan perhatian, selain itu, pendidik akan 

mampu menggunakan strategi ajar yang tepat guna membantu dalam 

pemusatan perhatian atau konsentrasi peserta didik.  

Peran guru selanjutnya adalah melalui memotivasi peserta didik. 

Pendidik dalam perannya mengatasi kesulitan belajar pemusatan perhatian 

peserta didik adalah melalui pendidik menciptakan lingkungan yang dapat 

memotivasi peserta didik agar tetap fokus dalam pembelajaran.  

Pembinaan karakter peserta didik, pendidik dapat membantu peserta 

didik mengembangkan karakter melalui pembinaan karakter yang terintegrasi 

dengan pengajaran mereka, membantu peserta didik memunculkan kesadaran 

pentingnya pemusatan perhatian untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Komunikasi dan kolaborasi dengan rekan pendidik di sekolah. wali kelas 

yang memiliki informasi lebih mendalam terkait keadaan peserta didik, 

kemudian tambahan informasi dari guru mata pelajaran yaitu guru Pendidikan 

                                                 

14Asmidir Ilyas, Sisca Folastri, dan  Solihatun, Diagnosis Kesulitan Belajar & 
Pembelajaran Remedial, (Cet. III; Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h.46. 
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Agama Islam akan menjadi informasi awal dalam mengidentifikasi 

permasalahan dan hambatan belajar peserta didik, contoh dalam hal ini adalah 

masalah kesulitan pemusatan perhatian peserta didik. selanjutnya pendidik 

mengadakan kolaborasi melalui bersama merancang strategi dalam mengatasi 

kesulitan pemusatan perhatian peserta didik, saling berbagi saran  dalam 

pembelajaran, serta memantau bersama perkembangan peserta didik 

Komunikasi dan kolaborasi pendidik dengan orang tua peserta didik. 

Pendidik tentunya perlu rutin berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang 

tua peserta didik untuk dapat mengetahui lingkungan belajar peserta didik di 

rumah, sehingga memperoleh saran tentang cara yang efektif dalam 

memusatkan perhatian peserta didik. Adanya kolaborasi dan komunikasi antara 

pendidik dan orang tua peserta didik akan menciptakan sikap konsisten pada 

peserta didik dalam pemusatan perhatian baik di sekolah maupun di rumah. 

Penyediaan fasilitas yang mendukung dalam kelas akan membantu 

pendidik dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pemusatan 

perhatian peserta didik. Fasilitas yang disediakan apabila sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik maka dapat meningkatkan pemusatan perhatian 

peserta didik. 

2. Kesulitan mengingat 

Kesulitan mengingat merupakan salah satu hambatan peserta didik  

dalam belajar. Peran pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

dalam mengingat sangat diperlukan. Berikut beberapa peran pendidik yang 

dapat membantu peserta didik adalah memberikan motivasi kepada peserta 
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didik, memberikan bimbingan perorangan, pemberian biaya untuk fasilitas 

belajar.  

Memberikan motivasi kepada peserta didik. Kesulitan mengingat 

seringkali dapat menyebabkan peserta didik merasa kehilangan motivasi. 

Pendidik perlu mengatasi kesulitan ini melalui pemberian motivasi kepada 

peserta didik, seperti memberi pujian pada keberhasilan peserta didik dalam 

mengingat atau memahami konsep, memotivasi agar belajar lebih giat lagi. 

Memberikan bimbingan perorangan. Ketika peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengingat dan memahami pelajaran maka pendidik dapat 

memberi bimbingan perorangan kepada peserta didik yang membutuhkan 

bimbingan. Melalui bimbingan perorangan ini pendidik dapat mengidentifikasi 

strategi belajar yang cocok dengan peserta didik, serta menggunakan teknik 

mengingat khusus bagi peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar mereka. 

Pemberian biaya untuk fasilitas belajar.  Penyediaan fasilitas belajar 

seperti alat kepada peserta didik akan mengatasi kesulitan memahami peserta 

didik. Dengan fasilitas pembelajaran yang tepat sesuai dengan keperluan 

peserta didik maka akan membantu peserta didik sukses dalam pendidikan 

mereka. 

3. Kesulitan bahasa 

kesulitan  bahasa merupakan tantangan yang dapat memengaruhi 

peserta didik dalam memahami, berkomunikasi, mengekspresikan diri peserta 

didik secara efektif. Peran pendidik dalam mengatasi kesulitan bahasa peserta 

didik adalah melalui kolaborasi dengan rekan pendidik, kolaborasi dengan 

orang tua peserta didik. 
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Kolaborasi dengan rekan pendidik di sekolah.  Kolaborasi antar guru 

mata pelajaran dan guru wali kelas menjadi sangat penting dalam mengatasi 

kesulitan bahasa peserta didik. Guru wali kelas yang memiliki peran memantau 

peserta didik secara mendalam dan keseluruhan sering menjadi titik awal 

dalam mengidentifikasi masalah peserta didik, guru Pendidikan Agama Islam 

juga dapat memberikan tambahan tentang peserta didik melalui pengamatan 

pada kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran agama Islam, yang 

mencerminkan kemampuan bahasa peserta didik. Kolaborasi dimulai dengan 

beberapa informasi, selanjutnya menciptakan gambaran lebih lengkap terhadap 

kesulitan bahasa yang dialami peserta didik, kemudian bersama-sama 

merancang strategi pembelajaran yang sesuai kemampuan bahasa peserta 

didik, dan bantuan ekstra di kelas yang berfokus pada pengembangan bahasa 

peserta didik, serta komunikasi terus berlanjut dalam memantau kemajuan 

peserta didik. 

Kolaborasi dan komunikasi pendidik dengan orang tua peserta didik. 

Sekolah yang peduli terhadap perkembangan peserta didik adalah sekolah yang 

mengadakan komunikasi dan kolaborasi antara pendidik dengan orang tua 

peserta didik. Komunikasi dan kolaborasi antara pendidik dan orang tua peserta 

didik menjadi sangat penting, terutama pada saat peserta didik mengalami 

kesulitan berbahasa. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pendidik dan 

orang tua peserta didik adalah dapat melalui komunikasi lewat grup Whatsapp, 

pertemuan langsung antara pendidik dan orang tua, kemudian mereka berbagi 

informasi tentang perkembangan dan hambatan yang peserta didik alami. 

Melalui komunikasi dan kolaborasi ini, orang tua dapat berperan membantu 
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anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa mereka di rumah seperti 

membiasakan bahasa Indonesia di rumah, sehingga tidak dominan hanya selalu 

berbahasa daerah, memberi pemahaman pada anak di rumah pada kalimat yang 

tidak dipahami maksudnya oleh anak di rumah. 

4. Kesulitan berpikir 

Kesulitan berpikir merupakan tantangan bagi peserta didik dalam 

belajar, kesulitan ini dapat memengaruhi peserta didik dalam kemampuan 

menganalisis, merancang solusi terhadap permasalahan, dan pemikiran kritis. 

Peran pendidik dalam mengatasi kesulitan berpikir peserta didik adalah melalui 

memberikan bimbingan perorangan, pemberian motivasi kepada peserta didik, 

pemberian fasilitas pembelajaran. 

Memberikan bimbingan perorangan. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan berpikir dapat diberikan bantuan oleh pendidik berupa bantuan 

bimbingan perorangan yang lebih mendalam. Memberikan panduan yang lebih 

jelas kepada peserta didik atau penjelasan lebih jelas kepada peserta didik, 

mengajarkan metode pemecahan masalah, dan membimbing peserta didik 

dalam menganalisis pemecahan suatu masalah.  

Memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi yang kuat akan 

membantu peserta didik melewati hambatan dalam pemikirannya. Pendidik 

dapat memberikan dorongan, mengapresiasi kemajuan peserta didik, serta 

menginspirasi peserta didik agar terus berusaha mengembangkan kemampuan 

berpikir mereka. 

Penyediaan fasilitas pembelajaran. Upaya membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan berpikir,  maka sekolah perlu menyediakan fasilitas 
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pendukung. Fasilitas yang sesuai kebutuhan peserta didik tentu akan memberi 

peluang kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

yang lebih baik. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap kesulitan belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum 

merdeka di SD Negeri Pagandongan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka di SD 

Negeri pagandongan, yaitu kesulitan pemusatan perhatian, kesulitan 

mengingat, kesulitan bahasa, kesulitan berpikir, dan kesulitan adaptasi 

terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri dan keterampilan 

kolaboratif. 

2. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pagandongan, terbagi 

dalam dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal: 1) Rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik; 2) 

Kebiasaan belajar peserta didik; 3) Rendahnya konsentrasi belajar peserta 

didik; 4) Emosi; 5) Kelelahan pada peserta didik. 

b. Faktor eksternal: 1) Faktor keluarga, yakni cara mendidik, relasi anggota 

keluarga; 2) Sekolah, yakni persepsi pendidik bervariasi terkait implementasi 

kurikulum merdeka, terbatasnya fasilitas dan buku sumber kurikulum 

merdeka, jumlah peserta didik terlalu banyak, pelajaran dan waktu sekolah 

(bergantian masuk pagi-siang), kondisi sekolah ramai dan pekarangan 

sempit; 3) Masyarakat, yakni teman bergaul anak, kebiasaan bermain 



151 

 

 

 

 

smartphone (HP), peserta didik terbiasa berbahasa daerah (makassar) 

kurang berbahasa Indonesia. 

3. Peran pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SD 

Negeri Pagandongan, yakni memotivasi peserta didik, bimbingan 

perorangan kepada peserta didik yang memerlukan, penanaman karakter 

pada peserta didik, peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan 

kompetensi pendidik, komunikasi dan kolaborasi antar rekan pendidik di 

sekolah,  pemberian biaya fasilitas oleh kepala sekolah, komunikasi dan 

kolaborasi dengan orang tua peserta didik. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini berimplikasi dan mempunyai hubungan secara 

langsung dengan berbagai hal, yaitu: 

1. Analisis kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 

Pagandongan  perlu dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan guna 

memperoleh data terkait jenis dan faktor penyebab agar dapat diatasi 

secara baik dan tepat oleh pendidik dan pihak lain yang berkepentingan. 

2. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik di SD Negeri Pagandongan perlu terus ditingkatkan, 

sehingga dapat meminimalisir kesulitan belajar peserta didik, melalui 

mengikuti pelatihan, guru dapat merespon secara efektif berbagai 

tantangan yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka. 
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I. INSTRUMEN PENELITIAN 
INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Pedoman Wawancara Peserta didik 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
2. Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 

3. Apakah kamu sering merasa bosan saat mengikuti pelajaran pendidikan agama 
islam? 

4. Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan?  
5. Bagaimana sikap guru pendidikan agama islam saat kamu tidak memahami 

pembelajaran? Apakah guu berusaha membuat kamu mengerti dengan pelajaran 
tersebut ? 

6. Menurut kamu, materi apakah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
paling susah untuk kamu pahami? Alasannya?  

7. Apa yang membuat kamu sulit dalam memahami pelajaran?  
8. Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, apa yang kamu 

lakukan? 
9. Apakah kamu sering bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat guru sedang 

mengajar dalam kelas? 
10. Apakah kamu sering diberi penghargaan oleh guru? Kapan dan bagauimana 

caranya? 

11. Menurut kamu bagaimana cara mengajar guru? menyenagkan atau 
membosankan? Alasannya? 

12. Apakah guru Pendidikan Agama Islam selalu mengajak peserta didik aktif dalam 
pembelajaran di kelas? 

13. Apakah guru sering menggunakan model/metode mengajar yang sama atau 
bevariasi ? 

14. Media apa yang sering digunakan guru dalam mengajar? 
15. Apakah kamu aktif dalam kelas dan senang berdiskusi? 

16. Kamu menyukai jika mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disampaikan 
Agama Islamkan seperti apa? 

17. Apakah kamu suka membaca pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
18. Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? 
19. Apakah kamu sering mengulangi pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah ? 
20. Jika kamu memiliki masalah dalam belajar apakah guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam atau wali kelas membantu memberikan solusi ? 

21. Menurut kamu, bagaimana kondisi ruang kelas kamu? Apakah kamu nyaman 
belajar di tempat tersebut?  

22. Apakan terdapat hal-hal yang menghambat kamu belajar dengan baik berkaitan 
dengan kondisi dan keadaan ruang kelas kamu? 

23. Apakah orang tua kamu selalu membimbing kamu ketika sedang mengalami 
kesulitan pada materi pelajaran (Pendidikan Agama Islam) di sekolah? Jika ya, 
bagaimana cara membimbingnya? 

24. Apakah terdapat  motivasi yang diberikan orang tua kamu dalam proses belajar? 

Jika ya, bagaimana bentuknya? 
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25. Apakah kamu sering diberikan penghargaan  oleh orang tua? Kapan dan 
bagaimana caranya? 

 
B. Pedoman Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Selama bapak/ibu menjadi guru di sini khususnya mengampu mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka, apakah 

bapak/ibu pernah mengikuti sebuah pelatihan ataupun seminar yang berkaitan 

dengan profesi bapak sekarang ini sebagai pendidik, terkhusus pelatihan terkait 

implementasi kurikulum merdeka? 

2. Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka 

pada pembelajaran pendidikan agama islam? Bagaimana kesiapan dokumen 

perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran? 

3. Bagaimana sistem atau bentuk pembelajaran pendidikan agama islam berdasar 

pada implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di kelas yang 

bapak/Ibu terapkan? 

4. Menurut Bapak/Ibu apa kendala yang dirasakan  dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam pada implementasi kurikulum merdeka? 

5. Bagaimana respon peserta didik ketika bapak/ibu mengajar dikelas selama 

Implementasi Kurikulum merdeka? 

6. Apa peserta didik menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ? 

7. Menurut bapak/ibu peserta didik di SD Negeri Pagandongan ini apakah menyukai 

atau minatnya cukup tinggi  untuk melakukan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 

8. Terkait proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, apakah terdapat peserta 

didik mengalami kesulitan belajar Pendidikan Agama Islam? 

9. Apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik saat pembelajaran berlangsung? 

10. Bagaimana reaksi peserta didik ketika tidak dapat memahami materi yang 

bapak/ibu sampaikan? 

11. Faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik terjadi? 

12. Bagaimana sikap bapak/ibu dalam mengatasi peserta didik yang belum faham 

materi pelajaran?  

13. Apakah bapak/ibu sering memberikan motivasi pada peserta didik? Jika ya, 

bagaimana bentuk dan caranya? 
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14. Metode/Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan ketika mengajar pada 

implementasi kurikulum merdeka? 

15. Apakah bapak/ibu menggunakan media dan alat peraga yang bervariasi ? 

16. Apakah bapak/ibu membantu memberikan solusi kepada peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam belajar? 

17. Saat ulangan berlangsung apakah nilai peserta didik bagus ? 

18. Terkait peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik apakah bapak 

melibatkan orang-orang di luar sekolah seperti orang tua peserta didik? 

19. Apakah bapak/ibu sering memberikan motivasi pada peserta didik? Jika ya, 

bagaimana bentuk dan caranya? 

20. Dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik faktor apa saja yang menghambat 

bapak/ibu?
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C. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah. 

1. Bagaimana kesiapan SD Negeri Pagandongan pada Implementasi Kurikulum 

merdeka ? 

2. Apakah harapan sekolah dengan menerapkan kurikulum merdeka? 

3. Bagaimana cara pengembangan kurikulum di sekolah? 

4. Bagaimana kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik? 

5. Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? 

6. Menurut Anda, apakah melalui implementasi kurikulum merdeka  mampu 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Mengapa? 

7. Apakah kendala yang dirasakan para guru dalam pembelajaran sesuai dengan 

implementasi kurikulum merdeka? Bagaimana cara mengatasinya? 

8. Apakah hambatan yang dialami sekolah dari implementasi kurikulum merdeka? 

Bagaimana solusinya? 

9. Apa saja bentuk kesulitan belajar peserta didik di SD Negeri Pagandongan pada 

implementasi kurikulum merdeka? 

10. Apa saja langkah-langkah atau program sekolah dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik di SD Negeri Pagandongan? 

11. Bagaimana presentasi keberhasilan langkah-langkah tersebut setelah 

dilaksanakan? 

12. Bagaimana respon orang tua peserta didik terhadap langkah-langkah atau 

program mengatasi kesulitan belajar peserta didik  tersebut? 

13. Bagaimana keterlibatan orang tua peserta didik terhadap program sekolah untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik? 
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D. Pedoman Wawancara Wali Kelas 

1. Selama bapak/ibu menjadi guru di sini khususnya pada implementasi kurikulum 

merdeka, apakah bapak/ibu pernah mengikuti sebuah pelatihan ataupun seminar 

yang berkaitan dengan profesi bapak sekarang ini sebagai pendidik, terkhusus 

pelatihan terkait implementasi kurikulum merdeka? 

2. Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka 

pada pembelajaran? Bagaimana kesiapan dokumen perangkat pembelajaran 

sebelum proses pembelajaran? 
3. Bagaimana sistem atau bentuk proses pmebelajaran berdasar pada implementasi 

kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di kelas yang bapak/Ibu 

terapkan? 

4. Menurut Bapak/Ibu apa kendala yang dirasakan  dalam pembelajaran pada 

implementasi kurikulum merdeka? 

5. Apakah peserta didik mengalami kesulitan belajar pada implementasi kurikulum 

merdeka? Bagaimana bentuknya? 

6. Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik? 

7. Bagaimana bentuk perbaikan belajar  yang anda lakukan untuk mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik? 

8. Bagaiaman komunikasi dengan orang tua peserta didik terkait perkembangan 
peserta didik? 



162 

 

 

 

 

E. Pedoman Wawancara Orang tua/wali 

1. Bagaimana kebiasaan belajar harian peserta didik di rumah? Apakah terdapat 

jadwal belajar yang ditetapkan? Terkhusus pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

2. Apakah terdapat tempat khusus yang mereka gunakan untuk belajar? 

3. Berapa lama waktu yang dihabiskan peserta didik untuk belajar di rumah? 

4. Bagaimana anda terlibat dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik di 

rumah? 

5. Apakah anad memberi bantuan bimbingan dalam memahami materi ? bagaimana 

cara anda melakukannya? 

6. Bagaimana anda memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah? 

7. Apakah peserta didik menghadapi kesulitan belajar di rumah? 

8. Bagaimana anda membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar 

tersebut? 

9. Apakah anda selalu berada di rumah bersama peserta didik? 

10. Apakah anda menjaga komunikasi dengan guru tentang kesulitan belajar dan 

perkembangan peserta didik? 

11. Apakah ada pertanyaan atau perhatian khusus yang perlu anda sampaikan kepada 

guru terkait kesulitan belajar peserta didik? 
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INSTRUMEN OBSERVASI 
A. Observasi Pra Penelitian 

Lembaga yang diamati : SD Negeri Pagandongan 
Waktu Pengamatan  : 6 Februari 2023 – 10 Februari 2023 

 
B. Observasi Pasca Penelitian 

Pedoman Observasi Peserta Didik 

Indikator Aspek yang Diamati 
Keterangan Kondisi 

(Deskripsi) 

Kesulitan Pemusatan 

Perhatian 

Kemampuan 

berkonsentrasi dan 

Perhatian dalam proses 

pembelajaran 

 

 

Kepatuhan pada tata tertib 

kelas dalam proses 

pembelajaran 

 

Catatan pelajaran peserta 

didik 

 

Kemampuan dalam 

Mengingat 

Kemampuan mengingat 

peserta didik 

 

Kemampuan Berpikir Kemampuan memahami 

materi 

 

Kemampuan 

menyelesaikan tugas 

 

Keampuan bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

 

Kemampuan Bahasa Kemampuan berbicara 

peserta didik 

 

Kemampuan merespon 

peserta didik (pertanyaan, 

sapaan, perintah dan lain-

lain) 

 

 

Kemampuan persepsi 

dan Perseptual motor 

Kondisi dan kemampuan 

panca indra peserta didik 
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Kemampuan merespon 

informasi yang diterima 

panca indra 

 

B. Pedoman observasi pendidik 

Aspek yang Diamati  Deskripsi 

Gaya mengajar guru  

Metode dan media pembelajaran  

Memberi pertanyaan peserta didik   

Memotivasi peserta didik  

C. Pedoman observasi Suasana lingkungan tempat belajar 

Ruang kelas  

Waktu belajar 
 

Suasana dan Kondisi Lingkungan 
Sekolah 

 

 
INSTRUMEN STUDI DOKUMENTER 

A. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1. Data yang diambil dari dokumen disesuaikan dengan pertanyaan 

penelitian. 

2. Dokumen yang menjadi rahasia instansi/lembaga tidak dipaksa untuk 

meminjam atau memperolehnya. 

B. DATA-DATA YANG PERLU DIAMBIL DARI DOKUMEN SESUAI DENGAN 

PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Data Kelembagaan, meliputi: 

„ Data daftar guru 

„ Data daftar peserta didik 
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2. Data tentang dokumentasi kegiatan kegiatan: 

„ Foto-foto kegiatan 

 
II. FOTO-FOTO DOKUMENTASI 

 

        

Gambar 1 dan 2: Wawancara dengan bapak AH, selaku  

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri Pagandongan 

 

        

Gambar 3 dan 4: Wawancara dengan bapak KN, selaku  

Guru Wali Kelas V SD Negeri Pagandongan 
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Gambar 5 dan 6: Wawancara dengan Ibu SB, selaku  

Kepala Sekolah SD Negeri Pagandongan
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Gambar 7 dan 8: Wawancara dengan Bapak MI, selaku  

Guru Wali kelas peserta didik kelas V di kelas IV, pada tahun ajaran sebelumnya. 
 
 

   
 

 

  

 

Gambar 9, 10, 11, 12 dan 13: Wawancara dengan WS, AN, MH, MA, APH selaku  

Peserta didik kelas V SD Negeri Pagandongan 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

  

 

  

Gambar 14, 15,16 dan 17 

Keadaan di dalam ruang kelas 

 

  

 

Gambar 18, 19 dan 20 

Keadaan pekarangan sekolah 
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III. TRANSKRIP WAWANCARA 
A. Guru Pendidikan Agama Islam (Bapak AH) 
P : Selama bapak menjadi guru di sini khususnya mengampu mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada implementasi kurikulum merdeka, apakah bapak pernah 
mengikuti sebuah pelatihan ataupun seminar yang berkaitan dengan profesi bapak 
sekarang ini sebagai pendidik, terkhusus pelatihan terkait implementasi kurikulum 
merdeka? 

AH: iya, saya pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka di KKG PAI Kecamatan 
Tamalanrea terkait pembuatan modul ajar. Saya menyadari mengikuti 1 pelatihan 
masih sangat kurang dan perlu ke depannya mengikuti banyak pelatihan terkhusus 
kurikulum merdeka terkait pelatihan praktik mengajar. Di sekolah kami guru-guru 
saya lihat masih bervariatif memahami kurikulum merdeka, mengingat bahwa ini 
masih sangat baru. 

P : Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka 
pada pembelajaran pendidikan agama islam? Bagaimana kesiapan dokumen 
perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran? 

AH: Jadi pada saat pelatihan kemarin itu ada kegiatan bedah buku, buku dengan judul  
buku perangkat ajar kurikulum merdeka, buku tersebut juga saya beli guna sebagai 
rujukan awal untuk memahami kurikulum merdeka, juga saya mengadopsi dari 
modul-modul dari teman-teman guru pai dan sumber-sumber dari internet. 
Selanjutnta saya jadikan rujukan untuk selanjutnya menyusun dan mengmbangkan 
modul. Namun karena hal ini masih baru bagi saya jadi masih perlu belajar dan ikut 
pelatihan lagi terkait penyusunan modul ajar dan meningkatkan pemahaman 
terkait kurikulum merdeka. 

P: Bagaimana sistem atau bentuk pembelajaran pendidikan agama islam berdasar pada 
implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di kelas yang bapak 
terapkan? 

AH: Awalnya saya melakukan assesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal 
peserta didik dan ragam gaya belajarnya. Untuk selanjutnya menjadi arah 
bagaimana model kegiatan pembelajaran di kelas.  

P: Menurut Bapak apa kendala yang dirasakan  dalam pembelajaran pendidikan agama 
islam pada implementasi kurikulum merdeka? 

AH: Kendala yang dihadapi adalah jumlah peserta didik sangat banyak atau padat di 
dalam kelas. Dengan padatnya atau banyaknya peserta didik maka tentunya gaya 
belajar atau kebutuhan belajar peserta didik berbeda-beda pula, adanya kurikulum 
merdeka memang sangat membantu yaitu melalui diagnosis pada tahap awal 
sebelum pembelajaran, tapi saya masih belum terlalu maksimal dalam 
menindaklanjuti hasil diagnosis peserta didik. Juga masalahnya ketika peserta didik 
padat tentunya kelas menjadi ribut, anak-anak muda saling mengganggu, sulit 
memfokuskan belajar peserta didik. sulit menentukan metode, dan pengaturan 
model tempat duduk peserta didik sulit bervariasi., kendala lain adalah masih 
terbatas buku referensi, buku sumber belajar siswa. 

P : Bagaimana respon peserta didik ketika bapak/ibu mengajar di kelas selama 
Implementasi Kurikulum merdeka? 

AH: Ya aktif. Tapi ada beberapa yang diam atau saling mengganggu, bercerita., Ada yang 
memperhatikan namun tidak ada aksi dari peserta didik.  

P : Apa peserta didik menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ? 
AH: Ada beberapa yang berminat tinggi, ada juga yang malas-malasan terlihat dari 

proses belajar di kelas. 
P : Terkait proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, apakah terdapat peserta didik 

mengalami kesulitan belajar Pendidikan Agama Islam? 
AH: Iya tentunya ada saja peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar 
P: Apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik saat pembelajaran berlangsung? 
AH : Diantaranya ada peserta didik yang kesulitan membaca, menghafal  ayat. Kesulitan 

mengingat materi yang sudah diajarkan pekan ini sudah lupa pada minggu depan. 
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Bahkan biasanya jika dikasi tugas lupa dikerjakan. Ada yang juga masih sangat 
terbata-bata membaca bahasa indonesia sehingga tentunya ini berpengaruh pada 
kemampuan mereka memahami makna atau pesan dari ayat yang dipelajari. Selain 
itu masalh lainnya adalah karena jumlahpeserta didik banyak maka sulit nya 
peserta didik memfokuskan perhatian pada penjelasan guru ada fokus pada 
pembelajaran di kelas. 

P : Bagaimana reaksi peserta didik ketika tidak dapat memahami materi yang 
bapak/ibu sampaikan? 

AH: Rekasi peserta didik yang tidak dapat memahami  materi adalah ada yang tentunya 
bertanya langsung. Ada juga yang diam saja tidak bertanya, ditanya paham atau 
mengerti menjawab mengerti, giliran ditanya tidak tahu menjawab. 

P : Faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik terjadi? 
AH: Faktor penyebabnya adalah  kebiasaan belajar peserta didik, masih sedikit minat 

peserta didik untuk belajar terutama belajar membaca alquran, ada peserta didik 
yang sama sekali tidak mengaji di rumah, sehingga mereka kesulitan di sekolah 
pada pelajaran terkait ayat-ayat al-Qur’an.dan beberapa siswa yang tidak lancar 
membaca, ini  kemudian mempengaruhi pemahaman peserta didik. konsentrasi 
belajar peserta didik. 

P: Bagaimana sikap bapak dalam mengatasi peserta didik yang belum paham materi 
pelajaran?  

AH: Ketika di kelas dan tidak dipahami maka disinggung sedikit, memberikan tugas 
tambahan agar dikerjakan di rumah. Mencatat kesimpulan-kesimpulan pelajaran 
untuk dipelajari di rumah. Memberikan bimbingan perorangan pada anak yang 
sangat kurang di kelas. 

P: Bagaimana Bentuk upaya bapak mengatasi kesulitan belajar peserta didik? 
AH: Bentuk upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik yang saya lakukan adalah 

sejalan dengan kurikulum merdeka menumbuhkan semangat dan minat peserta 
didik agar mau belajar adalah melalui motivasi kepada peserta didik. Memberikan 
dorongan agar mau belajar di rumah, kadang memberikan tugas PR di rumah, agar 
peserta didik mau belajar dan mengulangi pelajaran di rumah, mengarahkan 
peserta didik agar mencari bacaan terkait materi pada pekan selanjutnya, 
sumbernya boleh dari mana saja. Selanjutnya upaya saya menumbuhkan kesadaran 
mereka melalui mengajak peserta didik berdoa bersama kemudian dilanjut dengan 
berdoa dalam hati, mengarahkan mereka berdoa agar mereka mendoakan dirinya, 
temannya dan gurunya. 

P : Apakah bapak sering memberikan motivasi pada peserta didik? Jika ya, bagaimana 
bentuk dan caranya? 

AH: Iya kadang-kadang diberikan motivasi terkait pentingnya belajar agama islam. 
Memberikan dorongan agar belajar dirumah, mengingatkan agar mengerjakan pr. 
Dan menyampaikan serta menanamkan pemahaman pada siswa bahwa pelajaran 
pai tidak hanya belajar materi tapi perlu praktik seperti shalat, memberi motivasi 
agar selalu belajar alquran. Mengingat pada ikm bahwa sangat perlu adanya 
motivasi peserta didik  tidak lagi dengan tekanan paksaan, maka motivasi ters 
dilakukan guna menanamkan kesadaran agar peserta didik mau belajar. 

P : Apakah bapak/ibu menggunakan media dan alat peraga yang bervariasi ? 
AH: Iya saya menggunakan variasi alat peraga. 
P : Saat ulangan berlangsung apakah nilai peserta didik bagus ? 
AH: Saat ulangan berlangsung sedikit peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, 

mengingat kurikulum merdeka tidak lagi mengenal KKm, jadi saya bahasakan 
peserta didik masih banyak yang memperoleh nilai rendah. 
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B. Guru Wali Kelas V (Bapak KN) 
P : Selama bapak menjadi guru di sini khususnya pada implementasi kurikulum 

merdeka, apakah bapak pernah mengikuti sebuah pelatihan ataupun seminar yang 
berkaitan dengan profesi bapak sekarang ini sebagai pendidik, terkhusus 
pelatihan terkait implementasi kurikulum merdeka? 

KN:  untuk pelatihan biasanya kami mengikuti secara daring, dan mengadakan 
pelatihan di tingkat kkg segugus. Pelatihan daring 2-3 kali lah. Untuk pelatihan-
pelatihan yang telah diikuti masih sangat kurang.  

P : Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka 
pada pembelajaran? Bagaimana kesiapan dokumen perangkat pembelajaran 
sebelum proses pembelajaran? 

KN: dokumen perangkat pembelajaran. Jadi karena ini adalah tahun awal ikm untuk 
kelas 5 jadi kami cuma mengadopsi dan berbagai sumber misalnya internet 
kemudian kita sesuaikan  dengan kondisi sekolah. Dan belum ada dibuat sendiri 
sekolah, karena belum semua kelas melaksakan, jadi guru sendiiri yang mencari 
referensi. 

P : Bagaimana sistem atau bentuk proses pembelajaran berdasar pada implementasi 
kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di kelas yang bapak/Ibu 
terapkan? 

KN: karena ini adalah hal yang baru bagi saya dan bagi para siswa kelas 5 jadi cara 
mengajarnya itu dari berbagai video yang ada di youtube dari teman-teman kelas 
iv yang sudah melaksanakan ikm. Jadi misalnya bagaimana melaksanakan p5, 
misalnya nyanyiannya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti. Banyak 
sekali yang terlihat dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka mulai dari materi 
banyak yang berubah, sebenarnya tidak berubah tetapi lebih dikembangkan lagi 
materinya. 

P : Menurut Bapak/Ibu apa kendala yang dirasakan  dalam pembelajaran pada 
implementasi kurikulum merdeka? 

KN: kendala yang dirasakan pada implementasi kurikulum merdeka, karena siswa 
terlalu banyak yaitu 48, kemudian buku yang kami gunakan di sini belum lengkap, 
masih ada buku yang belum tersedia. 

P : Apakah peserta didik mengalami kesulitan belajar pada implementasi kurikulum 
merdeka? Bagaimana bentuknya? 

KN: untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ada beberapa orang yang 
mengalami kesulitan dalam hal berbicara, bagaimana dia menyampaikan sesuatu 
dengan benar, kemudian ada juga yang mengalami kesulitan belajar dalam hal 
menghitung, ada juga kesulitan menulis. Cara bimbingan secara pribadi saja pada 
waktu istirahat, sudah bisa membaca tapi ada beberapa sangat lambat dan 
umumnya sekedar membaca saja belum terlalu paham yang dibaca. 

P : Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik? 
KN: faktor penyebabnya faktor yang pertama itu saya lihat pengaruh lingkungan karena 

banyak siswa yang tinggal di rumahnya itu kurang menggunakan bahasa 
indonesia bahkan dia menggunakan bahasa daerah, jadi jika dia ingin 
menyampaikan sesuatu atau pelajarannya dengan bahasa sendiri agak kaku 
karena selalu menggunakan bahasa makassar. 

P : Bagaimana bentuk perbaikan belajar  yang anda lakukan untuk mengatasi kesulitan 
belajar peserta didik? 

KN: bentuk perbaikan belajar, adalah kami berkonsultasi dengan teman- teman guru 
yang ada di sekolah, sarannya. Dari kepala sekolah juga juga berkoordinasi dengan 
orang tua siswa. 

P : Bagaiamana komunikasi dengan orang tua peserta didik terkait perkembangan 
peserta didik? 

KN: bentuk komunikasi dengan orang tua melalui grup wa, kita hubungi supaya bisa 
hadir ke sekolah, namun apabila tidak ada waktu kami berkomunikasi saja lewat 
wa saja. Sangat efektif dari  upaya ini terlihat dari adanya perubahan dari anak 
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tersebut karena berkat dukungan orang tua, perubahannya dilihat kedepannya 
apakah ini permanen atau sementara, kedepannya masih perlu dipantau. 
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C. Kepala Sekolah (Ibu SB) 
P : Bagaimana kesiapan SD Negeri Pagandongan pada Implementasi Kurikulum 

merdeka ? 
SB: Kesiapan SD Negeri Pagandongan pada implementasi kurikulum merdeka adalah 

harus banyak membaca, banyak latihan terutama yang dikembangkan melalui 
kegitan forum KKG, guru perlu memahami karakter dan potensi yang dimiliki 
siswa agar lebih mudah memiliki materi materi esensial yang disampaikan pada 
siswa. 

P : Apakah harapan sekolah dengan menerapkan kurikulum merdeka? 
SB: Harapan sekolah dengan menerapkan kurikulum merdeka adalah agar siswa dapat 

lebih mudah dalam memahami materi karena para guru diberikan kemerdekaan 
dalam mengajar. 

P : Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? 
SB: Kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah guru perlu 

memahami karakter dan potensi yang dimiliki siswa agar lebih mudah dan 
memiliki materi esensial yang akan disampaikan pada siswa. 

P Apakah kendala yang dirasakan para guru dalam pembelajaran sesuai dengan 
implementasi kurikulum merdeka? Bagaimana cara mengatasinya? 

SB: Kendala dalam implementasi kurikulum merdeka adalah implementasi kurikulum 
yang kurang konsisten, persiapan dan pelatihan guru yang kurang memadai, 
terbatasnya sumber daya, kurangnya pengawasan dan evaluasi, perubahan 
kurikulum yang terlalu sering. Cara mengatasinya adalah menerapkan kebijakan 
yang bersifat efektif dan berkelanjutan, memberikan dana untuk fasilitas 
pendukung pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, penanaman 
pendidikan karakter pada siswa melalui pembiasaan dan keteladanan. 

P : Apa saja bentuk kesulitan belajar peserta didik di SD Negeri Pagandongan pada 
implementasi kurikulum merdeka? 

SB: Bentuk kesulitan belajar di SD Negeri Pagandongan pada implementasi kurikulum 
merdeka adalah tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka yaitu tidak 
memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar, guru harus menguasai materi 
yang disampaikan, sarana yang belum memadai. Dari siswa yang kurang mampu 
menghadapi tuntutan yang harus dilakukan sehingga proses dan hasil 
pembelajaran kurang memuaskan. 

P : Apa saja langkah-langkah atau program sekolah dalam mengatasi kesulitan belajar 
peserta didik di SD Negeri Pagandongan? 

SB: Cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah pada peserta didik yang 
mengalami kesulitan membaca, lambat menerima materi, maka perlu mengulangi 
kembali pelajaran, membuat tempat belajar yang kondusif, membuat rangkuman 
belajar agar lebih mudah saat belajar, membuat kelompok belajar, sarana atau 
tempat yang nyaman. 

P : Bagaimana respon orang tua peserta didik terhadap langkah-langkah atau program 
mengatasi kesulitan belajar peserta didik  tersebut? 

SB: Respon orang tua peserta didik terhadap langkah-langkah dalam mengatasi 
kesulitan belajar peserta didik adalah pasti mendukung, orang tua bersemangat 
tentang anaknya yang bisa berhasil, bangga dengan kemajuan pembelajaran. 

P : Bagaimana keterlibatan orang tua peserta didik terhadap program sekolah untuk 
mengatasi kesulitan belajar peserta didik? 

SB: keterlibatan orang tua adalah mereka harus mengikuti aturan yang ada di sekolah, 
turut membantu siswa dalam tuntutan yang akan dicapai. 



174 

 

 

 

 

D. Guru Wali Kelas IV (Bapak MI) 
P : Selama bapak menjadi guru di sini khususnya pada implementasi kurikulum 

merdeka, apakah bapak/ibu pernah mengikuti sebuah pelatihan ataupun seminar 
yang berkaitan dengan profesi bapak sekarang ini sebagai pendidik, terkhusus 
pelatihan terkait implementasi kurikulum merdeka? 

MI: iya saya sudah pernah mengikuti pelatihan. Bentuk pelatihannya di kkg. Materinya 
masalah jadwal jam pembelajaran, yang didalamnya ada P5. 

P : Bagaimana kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada 
pembelajaran? Bagaimana kesiapan dokumen perangkat pembelajaran sebelum 
proses pembelajaran? 

MI:  kesiapannya sebelum  pembelajaran harus mempersiapkan dlu modul ajar asesmen 
penilaiannya 

P : Bagaimana sistem atau bentuk proses pembelajaran berdasar pada implementasi 
kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di kelas yang bapak/Ibu terapkan? 

MI: jadi dalam proses pembelajaran umumnya hampir sama dengan Kurikulum 2013. 
disebabkan kurikulum sifatnya masih baru dan tentunya masih butuh pelatihan 
untuk kompetensi lebih lanjut 

P : Menurut Bapak apa kendala yang dirasakan  dalam pembelajaran pada implementasi 
kurikulum merdeka? 

MI: ada beberapa misalnya jumlah peserta didik melebihi jumlah atau batas ideal 
sehingga ada beberapa siswa kalau kita menjelaskan cerita. 

P : Apakah peserta didik mengalami kesulitan belajar pada implementasi kurikulum 
merdeka? Bagaimana bentuknya? 

MI: disini ada beberapa lambat memahami penjelaa, ada yang tidak paham bentuk 
soal,sehingga ketika diberikan soal perlu penjelasan ulang. 

P : Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik? 
MI: faktor penyebab adalah  anak-anak cepat bosan dalam menerima pemeblajaran, 

guru semntara menjelaskan dia sudah minta soal, mereka menganggap belajar 
hanya ketika menulis. 

P : Bagaimana bentuk perbaikan belajar  yang anda lakukan untuk mengatasi kesulitan 
belajar peserta didik? 

MI: upaya perbaikan pada peserta didik adalah dengan cara memberikan bimbingan 
individu, contohnya anak jika kurang mampu membaca, kalau ada waktu luang saya 
panggil ke atas di meja untuk membaca. 

P : Bagaiamana komunikasi dengan orang tua peserta didik terkait perkembangan 
peserta didik? 

MI: komunikasi dengan orang tua murid sangat bagus, biasanya saya panggil orang tua 
murid datang ke sekolah. 
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E. Peserta Didik WS 
P : Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
WS: Suka 
P : Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 
WS: - 
P : Apakah kamu sering merasa bosan saat mengikuti pelajaran pendidikan agama  

islam? 
WS: Bosan, Suka diganggu Agustina, kalau belajar ki. Ikut cerita kalau diganggu. 
P: Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan?  
WS: main-main, mencoret-coret, mengantuk. 
P : Bagaimana sikap guru pendidikan agama islam saat kamu tidak memahami 

pembelajaran? Apakah guru berusaha membuat kamu mengerti dengan pelajaran 
tersebut ? 

WS : Nda adaji 
P: Menurutmu, materi apakah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang paling 

susah untuk kamu pahami? Alasannya?  
WS: tema 2 (jawaban didengar dan ditiru dari teman di dekatnya, dan tidak mengingat 

materi pelajaran PAI sedikitpun bahkan pelajaran yang baru kemarin dipelajari) 
P : Apakah biasa mengulang pelajaran di rumah? Apa kita bikin di rumah? 
WS: main-main, jarang belajar, mengaji. 
P : Sudah Pintarki mengaji? 
WS: iye, lancar. (setelah dites huruf hijaiyah, tidak mengenal huruf ‘YA’, hanya A, Ba, Ta) 
P : apakah sudah bisa membaca? 
WS: Tidak. 
P : Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, apa yang kamu 

lakukan? 
WS: - 
P : Apakah kamu sering bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat guru sedang 

mengajar dalam kelas? 
WS: Tidak 
P : Apakah kamu sering diberi penghargaan oleh guru? Kapan dan bagaimana caranya? 
WS: - 
P : Menurutmu bagaimana cara mengajar guru? menyenangkan atau membosankan? 
Alasannya? 
WS: Bosan, tidak ji, mengantuk. 
P : Apakah guru Pendidikan Agama Islam selalu mengajak peserta didik aktif dalam 
pembelajaran di kelas? 
WS : Tidak 
P : Bagaimana kita rasa belajar di kelas ta? Menurutmu, bagaimana kondisi ruang kelas 
kamu? Apakah kamu nyaman belajar di tempat tersebut?  
WS : (bingung, lama menjawab, peneliti menyederhanakan pertanyaan) ramai. 
P : Kamu menyukai jika mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disampaikan Agama 
Islam seperti apa? 
WS: Pak AH yang menjelaskan tapi mengantuk. 
P : Apakah kamu suka membaca pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
WS : Tidak 
P : Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? 
WS: Jarang, sering main sama Mirka. 
P : Apakah orang tua kamu selalu membimbing kamu ketika sedang mengalami 
kesulitan pada materi pelajaran (Pendidikan Agama Islam) di sekolah? Jika ya, 
bagaimana cara membimbingnya? 
WS : Tidak, main hp. 
P : Apakah terdapat  motivasi yang diberikan orang tua kamu dalam proses belajar? Jika 
ya, bagaimana bentuknya? 
WS: Nda 
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P : Apakah kamu sering diberikan penghargaan  oleh orang tua? Kapan dan bagaimana 
caranya? 
WS: nd ada. 
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F. Peserta Didik AN 
P : Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
AN: Suka sekali 
P : Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 
AN: tidak senang, bosan (alasannya bingung) 
P : Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan?  
AN: main-main. 
P : Suka bawa mainan? 
AN: Kayak beginian (Menunjuk stiker-stiker) 
P : Tidak ditegur sama guru? 
AN: sering 
P : Bagaimana sikap guru pendidikan agama islam saat kamu tidak memahami 
pembelajaran? Apakah guru berusaha membuat kamu mengerti dengan pelajaran 
tersebut ? 
AN: Tidak 
P : Bisa Membaca? 
AN: Bisa (Bisa membaca namun tidak paham maksud bacaan) 
P : Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, apa yang kamu 
lakukan? 
AN: Nda ji 
P : materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang baru dipelajari “al-Ma’un” suka? 
Apakah sudah dihafal?  
AN: tidak 
P : Bisa mengaji? Huruf hijaiyah? 
AN: nda, nd mengaji di rumah. 
P : Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? 
AN: Kalau ada disuruangki sama pak. 
P : Apakah orang tua kamu selalu membimbing kamu ketika sedang mengalami 

kesulitan pada materi pelajaran (Pendidikan Agama Islam) di sekolah? Jika ya, 
bagaimana cara membimbingnya? 

AN: kalau adaji anuku PR ku, na bantuji. (jawaban berbeda disampaikan, bahwa tidak 
ada PR yang dikerja), sering main HP.  Mama sibuk.  

P : Apakah kamu sering diberikan penghargaan  oleh orang tua?  
AN: Nda. 
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G. Peserta Didik MH 
P : Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
MH: Suka 
P : Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 
MH : Tidak terlalu tertarik. 
P : Apakah kamu sering merasa bosan saat mengikuti pelajaran pendidikan agama 

Islam? 
MH: tidak bosan 
P : Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan?  
MH: tetap mau belajar PAI 
P :Bagaimana sikap guru pendidikan agama islam saat kamu tidak memahami 

pembelajaran? Apakah guru berusaha membuat kamu mengerti dengan pelajaran 
tersebut ? 

MH: Natanyakanki. 
P : Menurutmu, materi apakah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang paling 

susah untuk kamu pahami? Alasannya? 
MH: - 
P: Apakah kamu sering bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat guru sedang 

mengajar dalam kelas? 
MH : Jarang 
P : Apakah kamu sering diberi penghargaan oleh guru? Kapan dan bagaimana caranya? 
MH: Tidak 
P : Apakah kamu aktif dalam kelas, kegiatan di kelas? 
MH: Kerja Soal, menyalin jawaban teman. 
P : Kamu menyukai jika mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disampaikan Agama 

Islam seperti apa? 
MH: Menulis dipapan tulis Pak, mencatat. 
P : apakah kamu bisa mengaji ? 
MH: tidak bisa. 
P : Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? 
MH: tidak, sering main HP, Pergi main. 
P : Menurutmu, bagaimana kondisi ruang kelas kamu? Apakah kamu nyaman belajar di 
tempat tersebut? 
MH: tidak nyaman, temanku suka mengganggu, na kasi goyang mejaku ikhsan.
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H. Peserta Didik MA 
P : Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
MA: Suka, biasa saja. 
P : Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 
MA: tidak adaji. Suka main-main 
P : Apakah kamu sering merasa bosan saat mengikuti pelajaran pendidikan agama 
islam? 
MA: tidak ji, main-main, ditegur tapi main lagi. 
P : Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan?  
MA: ganggu teman. 
P : Menurutmu, bagaimana kondisi ruang kelas kamu? Apakah kamu nyaman belajar di 
tempat tersebut?  
MA: Terlalu banyak orang di kelas, penuh kelas, sempit, ribut. Teman suka main-main, 
dipatoa-toai guru, silau. 
P : Bagaimana sikap guru pendidikan agama islam saat kamu tidak memahami 
pembelajaran? Apakah guru berusaha membuat kamu mengerti dengan pelajaran 
tersebut ? 
MA: biasaki na tanya 
P : Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, apa yang kamu 
lakukan? 
MA: Nd ji 
P : Biasa bertanya? Biasa menjawab? 
MA: jarang juga ji, tidak 
P : Pelajaran apa yang palin sulit ? 
MA: Al-Qur’an, nd bisa mengaji, nd mengaji di rumah. 
P : Kamu menyukai jika mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disampaikan Agama 
Islamkan seperti apa? 
MA: nd adaji. 
P : bisa membaca? 
MA : belumpa lancar 
P : Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? Apakah kamu sering mengulangi 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah ? 
MA : jarang, sibuk main layang-layang, main hp, ada HP sendiri. 
P : Apakah orang tua kamu selalu membimbing kamu ketika sedang mengalami 
kesulitan pada materi pelajaran (Pendidikan Agama Islam) di sekolah? 
MA: tidak, sibukki memasak. Jarangka belajar, belajar kalau malam, kadang tidak 
belajar.
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I. Peserta Didik APH 
P : Siapa namanya?  
APH: Antika 
P : Apakah kamu menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
APH: Biasa saja 
P : Bagaimana perasaan kamu ketika proses belajar mengajar berlangsung? 
APH : bosan 
P : Menurutmu, materi apakah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang paling 
susah untuk kamu pahami? Alasannya? 
APH: disuruhki menghafal. 
P : Bisa mengaji ? 
APH: bisa, Quran besar ma. Mengaji di samping rumahku. 
P : Saat kamu tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut, apa yang kamu lakukan? 
APH: Gambar-gambar di tangan  
P : Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, apa yang kamu 
lakukan?  
APH: tanya teman, tapi jarangji 
P : Apakah kamu sering bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat guru sedang 
mengajar dalam kelas? 
APH: Tidak ji 
P : Apakah kamu suka membaca pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
APH : Jarang 
P : Bagaimana kebiasaan belajar kamu di rumah ? 
APH: tidak, di rumah suka main HP 
P : Ada HP ta? 
APH: ada, hp sendiri. 
P : Menurutmu, bagaimana kondisi ruang kelas kamu? Apakah kamu nyaman belajar di 
tempat tersebut? 
APH : Ribut, diganggu teman, silau.  
P : Apakah orang tua kamu selalu membimbing kamu ketika sedang mengalami 
kesulitan pada materi pelajaran (Pendidikan Agama Islam) di sekolah? Jika ya, 
bagaimana cara membimbingnya? 
APH: tidak, pergi kerja 
P : Apakah terdapat  motivasi yang diberikan orang tua kamu dalam proses belajar? Jika 
ya, bagaimana bentuknya? 
APH: Tidak 
Apakah kamu sering diberikan penghargaan  oleh orang tua? Kapan dan bagaimana 
caranya? 
APH: tidak. 
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J. Orang Tua Peserta Didik DC 
P : Bagaimana kebiasaan belajar harian peserta didik di rumah? Apakah terdapat jadwal 
belajar yang ditetapkan? Terkhusus pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
DC: Belajar kalau ada PR baru dia kerja lagi di rumah. Kadang belajar kadang tidak. 
sering main hp, main tiktok 
P : Apakah terdapat tempat khusus yang mereka gunakan untuk belajar? 
DC: Tidak ada ji bu 
P : Berapa lama waktu yang dihabiskan peserta didik untuk belajar di rumah? 
DC : ta sebentar ji bu 
P : Bagaimana anda terlibat dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik di rumah? 
DC: Sebenarnya saya tidak mendukung di rumah, karena kalau di suruh belajar tidak 
mau sekali, mauku saya di sekolah. Ka anak-anak kalau disuruh di rumah tidak mau. 
Kalau di sekolah mau. 
P : Apakah anad memberi bantuan bimbingan dalam memahami materi ? Bagaimana 
cara anda melakukannya? 
DC: kalau ada prnya sy jelaskan, cuma kita bingung. kalau ada sy tdk paham saya tanya 
sama tetangga. 
P : Bagaimana anda memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah? 
DC: winda biasa diberi motivasi berupa hadiah, “kalau naik kelaski nak ku kasiki hadiah, 
tapi nd pernah ji bu ku belikan cuman iming-imingji, tidak pernahji dia memaksa”. 
“prinsipku saya bu biar tidak dapat rengking yang penting naik kelas, pintar membaca, 
dia seangji jg” 
P : Apakah peserta didik menghadapi kesulitan belajar di rumah? 
DC: Iye bu 
P : Bagaimana anda membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar 
tersebut?  
DC: saya orangnya kejam, keras, mauku saya kalau membaca jangan mi lama bu, 
contohnya pa paa. Begitui, iye lambatki. Lambat sekali. Tp itumi bu winda sifatnya jg 
keras, kalau saya kerasi lebih keras dia. Kalau di ajari biasami menangis ibu, na kalau 
menangismi stres ka gang, kucubit kalau menangis, ka pusing maki capek tommaki 
poeng.  Kakaknya juga saya sampaikan kalau adaki di rumah nak ajari adekmu 
membaca, tapi jarangi jg bu, kan saya nd tammatka mengaji bu. Winda itu kalau pergi 
mengaji kalau pulang temannya mau tommi pulang bu, ta sebentarji di tempat mengaji. 
P : Apakah anda menjaga komunikasi dengan guru tentang kesulitan belajar dan 
perkembangan peserta didik? 
DC: biasa saya wa gurunya “pak ada prnya winda”, biasa jg na blng ada prku dari pak 
ahmad. Tapi jarang, adapi na kasi tahu ada pr baru sy chat mi gurunya. Ka nd naingatki 
apa tugasnya. 
P : Apakah ada pertanyaan atau perhatian khusus yang perlu anda sampaikan kepada 
guru terkait kesulitan belajar peserta didik? 
DC: nda adaji bu. 
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K. Orang Tua Peserta didik KJ 
P : Bagaimana kebiasaan belajar harian peserta didik di rumah? Apakah terdapat jadwal 
belajar yang ditetapkan? Terkhusus pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
KJ: jarang belajar bu. jarangka di rumah, saya kerja di gudang. begitumi bu kalau ada 
tugas belajar dari sekolah, sebelum tidur disuruh cek buku pelajarannya. 
P : Apakah terdapat tempat khusus yang mereka gunakan untuk belajar? 
KJ: tidak adaji bu 
P : Berapa lama waktu yang dihabiskan peserta didik untuk belajar di rumah? 
KJ: biasa sebentarji bu, tergantung tugasnya 
P : Bagaimana anda terlibat dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik di rumah? 
KJ: didampingi bu, karena biasa beratnya tugas dari sekolah 
P : Apakah anda memberi bantuan bimbingan dalam memahami materi ? bagaimana 
cara anda melakukannya? 
KJ: arahkan ke buku-buku paketnya 
P : Bagaimana anda memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah? 
KJ: jarang karena kerja tapi di sempat-sempatkan.  
P : Bagaimana anda membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar 
tersebut?  
KJ: Sering kesulitan, kalau saya tidak tahu itu maksudnya PR nya, bapaknya saya suruh 
kerjakan. 
P : Apakah anda menjaga komunikasi dengan guru tentang kesulitan belajar dan 
perkembangan peserta didik? 
KJ: iye biasa kalau pak KN, kalau pak AH jarang 
P : Apakah ada pertanyaan atau perhatian khusus yang perlu anda sampaikan kepada 
guru terkait kesulitan belajar peserta didik? 
KJ: Nda adaji bu. 
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