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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 Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب  

 Ta T Te ت
 Tsa ṡ es (dengan titik dibawah) ث
 Jim J Je ج
 Ha H Ha (dengan titik dibawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Dzal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zain Za Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Tha Ṭ te (dengan titik bawah) ط
 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof أ
 Ya’ Y Ye ي
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. 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 monoton dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ( ـَ ) 

( ِ- ) Kasrah I I 

( ُ- ) Dhammah U U 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ   /ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ   / و   Fathah dan wawu Au a dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan ا / ي

alifataya 

A a dan garis di 

atas 

َ   / ي  kasrah dan ya I i dan garis di 
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atas 

َ    / و  dammah dan 

wawu 

U u dan garis di 

atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Jika huruf  ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ي ), makai a ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل  

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yag 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) 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. 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

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

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

kata itu menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz, al-Jalalah 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nomina), ditranliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
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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 kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

B. Daftar Singkatan 

swt  = Subhanahu wa ta’ala 

saw  = Sallallahu alaihi wa sallam 

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia  

h.    = Halaman 

PAI   = Pendidikan Agama Islam 

BP  = Budi Pekerti 

UU   = Undang-Undang  

QS.../…:4  = QS. al-Hujurat/49:11 

SMAN = Sekolah Menengah Atas Negeri 
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ABSTRAK 

Nama   : Achmad Sholihin 

NIM   : 20100120057 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Strategi      Guru     PAI   dalam  Membantu Kesulitan    

                                           Belajar    Peserta     Didik     pada     Mata     Pelajaran  

                                           Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN  

                                           8 Makassar 

Skripsi ini bertujuan: 1) Mendeskripsikan apa saja kesulitan belajar 
yang dialami peserta didik, 2) Mendeskripsikan strategi guru PAI dalam 
membantu kesulitan belajar peserta didik, 3) Mendeskripsikan faktor 
pendukung dan faktor penghambat guru PAI dalam membantu kesulitan 
belajar peserta didik, 4) Mendeskripsikan solusi guru PAI dalam 
membantu kesulitan belajar peserta didik. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mengambil lokasi di 
SMAN 8 Makassar. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru PAI dan 
peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian ini 
adalah peneliti sendiri, reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data yang digunakan yaitu 
triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik adalah sulit membaca al-Qur’an dan bahkan ada 
yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah padahal sudah berada di 
tingkat SMA, hal ini mengakibatkan semangat belajar peserta didik 
menurun. Strategi guru PAI dalam membantu mengatasi kesulitan belajar 
peserta didik yaitu,  memberikan motivasi, menggunakan metode 
pembelajaran yang variatif, dan berkolaborasi dengan  orang tua peserta 
didik. Beberapa faktor pendukung bagi guru PAI dalam membantu 
kesulitan belajar peserta didik  seperti, kemampuan komunikasi yang baik, 
keterlibatan orang tua, penggunaan metode pembelajaran yang variatif.  
Faktor penghambat guru PAI dalam membantu mengatasi kesulitan 
belajar peserta didik seperti kelas yang terlalu besar, dan faktor 
lingkungan dan sosial. Solusi guru PAI dalam membantu kesulitan belajar 
yaitu, penekanan pada pembentukan karakter dan kolaborasi dengan 
orang tua dan lembaga keagamaan. 

Implikasi penelitian ini yaitu guru, peserta didik, orang tua, dan 
pihak sekolah dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar 
yang mendukung bagi semua peserta didik, Selain itu, perlunya 
pengembangan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif bagi 
guru PAI untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah swt, 

yang berbeda dari makhluk lainnya. Perbedaan tersebut karena manusia 

diciptakan dengan berbagai potensi melebihi makhluk lain. Akal merupakan 

salah satu potensi yang diberikan Allah kepada manusia dan merupakan 

pembeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia menjadi 

makhluk paling mulia di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

swt dalam QS. al-Isra/17: 70, yaitu: 

تِ   بَ َٰ يِّ
َّ
ٱلط نَ  مِّ هُم  َٰ 

َ
ن
ۡ
ق
َ
وَرَز بَحۡرِ 

ۡ
وَٱل  ِّ بََ

ۡ
ٱل ي  ِ

فن هُمۡ  َٰ 
َ
ن
ۡ
وَحَمَل مَ 

َ
ءَاد  ٓ ي ِ

بَنن ا 
َ
مۡن رَّ

َ
ك  

ۡ
د
َ
ق
َ
۞وَل

  
ا
ضِيلَ

ۡ
ف
َ
ا ت
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
نۡ خ مَّ ٖ مِّ ثِب 

َ
َٰ ك

َ
هُمۡ عَلَ َٰ 

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ض
َ
 ٧٠وَف

Terjemahnya: 

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang 
Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.1 

Menurut M. Quraish Shihab, firman Allah tersebut tak terdapat 

pernyataan yang melebihkan manusia atas semua ciptaan atau kebanyakan 

ciptaan-Nya, melainkan banyak di antara ciptaan-Nya. Oleh karena itu, tidak 

dapat diambil kesimpulan bahwa manusia merupakan makhluk sang 

pencipta yang paling mulia. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa 

kelebihan manusia dibanding makhluk ciptaan Allah, terutama dari "siapa" 

yang telah diciptakan-Nya. Pemahaman dari kata "dari siapa" menunjukkan 

 

1Kementerian Agama RI, al-Qur’an Hafalan Madina al-Mutqin (Bandung: Madina 
Raihan Makmur), h. 289. 
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makhluk berakal, dan hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kelebihan 

manusia atas banyak makhluk berakal, termasuk jin dan malaikat. 

Ayat tersebut juga menyoroti hak-hak asasi manusia dalam konteks 

Islam. Semua manusia, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan, 

memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak hidup, hak berbicara, 

hak beragama, hak pekerjaan, dan hak berserikat. Namun, penting untuk 

dicatat bahwa hak-hak ini dipandang sebagai anugerah dari Allah, 

sebagaimana tergambar dari kata karramna (kami muliakan). Hak-hak 

tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan tuntunan agama dan harus 

selalu berada dalam koridor nilai-nilai Islam.2 

Pendidikan formal dan informal merupakan dua komponen 

pendidikan universal. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah disebut 

dengan formal. Pendidikan formal mempunyai jalur pendidikan yakni 

meliputi SD, SMP, SMA, dan perkuliahan jika merujuk pendidikan di 

Indonesia. Sebaliknya, sekolah informal merupakan pendidikan yang terjadi 

dalam kehidupan sosial baik disengaja maupun tidak disengaja dan berkaitan 

dengan komunikasi sosial seseorang seperti di lingkup kemasyarakatan.3 

Pada Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan nasional telah ditetapkan :  

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4 

 

2Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an Jilid 5, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 513. 

3Amriani, "Strategi Guru PAI dalam Menumbuhkan Sikap Religiusitas Peserta Didik 
di SDI 140 Kalumpang Lompoa Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto", Skripsi 
(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 1. 

4Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008). 
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Pendidikan disusun sebagai method untuk membudayakan dan 

memberikan pemberdayaan kepada peserta didik sepanjang hayat mereka. 

Selain itu, budaya membaca, menulis, dan berhitung secara keseluruhan juga 

dikembangkan dengan memberikan keteladanan, memperkuat kemauan, 

serta mendorong lebih kreatif  menjalani pembelajaran. 

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidiknya. 

Pendidik perlu bersikap dan bertindak positif menyukseskan program 

pendidikan. Sikap dan tindakan positif itu antara lain dapat diwujudkan 

dengan memberi dorongan kepada peserta didik untuk terus belajar. Selain 

itu, pendidik juga sangat berperan dalam mendidik, membimbing, dan 

mengarahkan peserta didik. Peran tersebut digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan, serta mengatasi permasalahan yang sering 

dialami oleh peserta didik, baik itu masalah pribadi maupun masalah 

akademik. 

Setiap manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Baik 

itu berasal dari diri sendiri (individu), maupun orang lain. Selain daripada itu 

masalah biasanya terjadi di lingkungan sekitar, seperti keluarga, sosial 

terutama lingkup pendidikan. Ini adalah seperti yang dijelaskan pada QS. al-

Baqarah/2:155-156, yang berbunyi:  
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Terjemahnya: 

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) 
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi 
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wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-
Nyalah kami kembali).5 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam perjuangan hidup, 

manusia dihadapkan pada pergulatan antara kebenaran dan kebatilan, 

pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Setiap individu pasti akan 

menghadapi setan dan pengikut-pengikutnya. Allah memerintahkan manusia 

untuk berjuang dan menghadapi mereka. Dalam konteks ini, terdapat 

korban-korban yang mungkin timbul, baik berupa harta, jiwa, maupun 

pencapaian cita-cita. 

Korban-korban tersebut, meskipun bervariasi, sebenarnya menjadi 

bahan bakar untuk memperlancar jalannya kehidupan dan mempercepat 

pencapaian tujuan. Meskipun ujian dan tantangan hadir, manusia diajak 

untuk tidak menggerutu, melainkan bersabar. Kesabaran di sini dianggap 

sebagai sikap yang memadukan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan.6 

Dalam situasi sulit, disarankan untuk menyampaikan kabar baik 

terhadap orang-orang yang sabar. Situasi ini mungkin menggambarkan 

pentingnya memberikan dukungan moral dan semangat kepada sesama yang 

sedang menghadapi kesulitan. Dengan demikian, pesan tersebut 

mencerminkan nilai-nilai keberanian, kesabaran, dan solidaritas dalam 

menghadapi tantangan hidup. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru membutuhkan wawasan yang 

kuat dan konsisten tentang hal tersebut. Seorang guru juga harus mengetahui 

dan memahami secara menyeluruh bagaimana PBM dilakukan, serta 

 

5Kementerian Agama RI, al-Qur’an Hafalan Madina al-Mutqin (Bandung: Madina 
Raihan Makmur), h. 24. 

6Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an Jilid 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2017),  h. 365-367. 
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prosedur apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas guru dengan 

efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan yakni dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional. Salah satu pengetahuan yang perlu dimiliki guru 

adalah tentang strategi belajar mengajar. Dalam mengelola PBM, strategy 

merupakan garis besar haluan bertindak yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pengajaran.7 Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa strategy 

belajar mengajar adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan belajar 

mengajar seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran, untuk mencapai 

keberhasilan dalam pengajarannya. 

Belajar adalah berubah, dalam hal ini yang dimaksudkan belajar 

berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu 

perubahan pada suatu individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. 

Untuk lebih jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku 

pribadi seseorang.8 

Dengan demikian, belajar dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

aktivitas jiwa raga dan psiko-fisik yang berkontribusi pada pertumbuhan 

pribadi individu. Ini mencakup elemen cipta, rasa, dan karsa, serta domain 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar didefinisikan sebagai pergeseran perilaku yang terjadi ketika 

peserta didik melalui proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya 

prestasi belajar yang diwakili oleh perolehan keterampilan atau kemampuan 

 

7 Anissatul Mufarokah, "Strategi dan Model-Model Pembelajaran", Skripsi 
(Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013), h. 28-31. 

8Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 21. 
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baru. Gagne dalam Hamzah mengacu pada modifikasi perilaku sebagai hasil 

dari PBM. Di sini, definisi kapasitas didasarkan pada pergeseran kemampuan 

individu yang disebabkan oleh pembelajaran yang bertahan untuk jangka 

waktu tertentu. Perubahan dalam perilaku seseorang dapat menunjukkan 

perkembangannya. Perubahan ini dapat berupa peningkatan kemampuan 

(kemampuan tertentu) dalam berbagai jenis kinerja, sikap, minat, atau nilai.9 

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak serta merta mudah 

dilakukan tanpa adanya hambatan yang cukup menguras tenaga bagi 

pendidik pada saat menghadapi peserta didiknya ataupun hambatan yang 

lainnya.   

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di SMA Negeri 8 

Makassar tepat di hari rabu tanggal 12 April 2023 menunjukkan bahwa 

adanya Learning difficulties yang dirasakan peserta didik. Karena 

beragamnya gaya belajar, kemampuan, dan karakteristik, maka tingkat 

penguasaan setiap peserta didik berbeda-beda. Akibatnya kegiatan belajar 

mengajar sering kali menemui berbagai permasalahan yang menjadi 

penghambat pembelajaran.  

Untuk mengetahui apakah suatu PBM berhasil maka prestasi belajar 

dijadikan sebagai tolak ukur yang mudah dikendalikan. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam belajarnya. 

Setiap peserta didik, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda, pasti pernah 

mengalami kesulitan belajar. Di berbagai tingkat, lembaga pendidikan sering 

menghadapi situasi seperti yang dijelaskan di atas, yang mengakibatkan hasil 

 

9Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 16. 
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pembelajaran di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan 

belajar menghambat keberhasilan akademik. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi telah dijelaskan, jadi inilah 

yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Strategi Guru PAI dalam Membantu Kesulitan Belajar Peserta 

Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA Negeri 8 Makassar”. Penulis hendak mengetahui bagaimana strategy 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada saat proses 

belajar mengajar baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ialah istilah yang berfungsi sebagai penjelas arah 

penelitian yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian. 

Fokus penelitian ini yang nantinya memuat secara garis besar hal-hal atau 

poin-poin yang akan diteliti. Fokus penelitian adalah inti dari perencanaan 

dan pelaksanaan suatu studi ilmiah. Ini mengarah pada area atau topik 

tertentu yang ingin dipelajari, dijelaskan, atau dipahami lebih dalam melalui 

proses penelitian yang sistematis. 

Deskripsi fokus ialah rangkaian penjelasan dari fokus penelitian yang 

dijabarkan secara jelas maksud dan ruang lingkup dari apa fokus yang telah 

ditentukan.  

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  
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Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Strategi guru PAI dalam 

membantu kesulitan belajar 

peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

  

Analisis Kesulitan Belajar Peserta 

Didik: 

Identifikasi jenis-jenis kesulitan 

belajar yang sering dihadapi oleh 

peserta didik dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. 

Tinjauan literatur terkait dengan hal-

hal yang dapat mempengaruhi 

pemahaman dan keterlibatan peserta 

didik dalam mata pelajaran tersebut. 

Strategi Pembelajaran Efektif: 

Penelitian terhadap berbagai strategy 

pembelajaran yang telah diterapkan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti untuk mengatasi 

kesulitan belajar. 

Pemahaman mendalam tentang 

keefektifan setiap strategi dalam 

meningkatkan pemahaman dan minat 

peserta didik terhadap mata 

pelajaran tersebut. 

Penggunaan Teknologi dalam 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pembelajaran: 

Eksplorasi penggunaan teknologi 

dalam mendukung pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. 

Evaluasi efektivitas penggunaan 

teknologi seperti aplikasi, platform 

daring, atau multimedia dalam 

merespon kesulitan belajar peserta 

didik. 

Peran Guru sebagai Fasilitator:  

Analisis peran guru dalam membantu 

peserta didik mengatasi kesulitan 

belajar. 

Penelitian terhadap metode 

komunikasi dan bimbingan yang 

efektif dalam konteks pembelajaran 

PAI dan BP. 

Pembinaan Etika dan Karakter: 

Pemahaman tentang bagaimana 

pembelajaran PAI dan BP dapat 

diintegrasikan untuk menyesuaikan 

karakter dan etika peserta didik. 

Evaluasi dampak pembelajaran PAI 

dan BP pada perilaku dan nilai-nilai 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 

Makassar? 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

peserta didik. 

Partisipasi Orang Tua: 

Pemahaman terhadap peran orang 

tua dalam mendukung pembelajaran 

PAI dan BP. 

Strategi yang dapat digunakan guru 

agar melibatkan orang tua sebagai 

upaya mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik. 

Penyusunan Materi Pembelajaran 

yang Relevan: 

Analisis terhadap penyusunan materi 

pembelajaran yang relevan dan 

sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. 

Evaluasi kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti serta 

saran perbaikan jika diperlukan. 
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2. Bagaimana strategi guru PAI dalam membantu kesulitan belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 

SMAN 8 Makassar? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat guru PAI dalam 

membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Makassar? 

4. Bagaimana bentuk solusi guru PAI dalam membantu kesulitan belajar 

peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti di SMAN 8 Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. 

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai 

berikut: 

1. Diagnosis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa. 

Skripsi ini ditulis oleh Rahmadani mahasiswi Sarjana UIN Alauddin 

Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam pada tahun 2018. Hasil temuan peneliti menyatakan 

bahwa di SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa, diagnosis 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dilakukan melalui dua tahap yaitu observasi kelas dan tes awal. 

Kesulitan belajar juga teridentifikasi dengan skor rata-rata 72,4697 

pada interval 71-80 dengan frekuensi 5 siswa dalam kategori tinggi.10  

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rahmadani dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai 

 

10Rahmadani, "Diagnosis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa", Skripsi (Makassar: 
UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 76. 
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kesulitan belajar. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif deskriptif, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif.   

2. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu. Skripsi ini ditulis oleh 

Noda Adi Vutra mahasiswa IAIN Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris, Jurusan Tarbiyah pada tahun 2019. Hasil temuan peneliti 

menyatakan bahwa problematika pembelajaran PAI yang ada di SMPN 

17 Kota Bengkulu, yakni rendahnya kemampuan membaca al-Qur’an, 

kurangnya alokasi waktu pembelajaran PAI, lingkungan sekitar yang 

kurang kondusif dan masalah pendidik melakukan pembelajaran yang 

masih monoton tanpa menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Adapun upaya yang coba dilakukan guru ialah menambah 

jam pelajaran pendidikan agama Islam yang tujuannya agar dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur’an, 

menyediakan sarana dan prasarana sebagai pendukung untuk 

kelancaran proses pembelajaran, terakhir guru melakukan kerjasama 

dengan orang tua peserta didik guna untuk mengontrol pendidikan 

anaknya.11 Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Noda Adi Vutra 

dengan penelitian ini  ialah terletak pada jenis penelitiannya yang 

sama-sama menggunakan jenis penilitian kualitatif deskriptif. 

Sedangkan perbedaannya ialah ada pada tempat penelitian, Noda Adi 

Vutra di SMPN 17 Kota Bengkulu, sedangkan yang penulis teliti berada 

di SMAN 8 Makassar.  

3. Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) serta Cara 

Mengatasinya. Jurnal ini ditulis oleh Siti Nusroh dan Eva Luthfi Fakhru 

Ahsani. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk kesulitan belajar 

 

11Noda Adi Vutra, "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu", Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), h. 
62. 
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peserta didik yang muncul dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam adalah memilih metode pembelajaran PAI secara tepat, sehingga 

peserta didik tidak mengalami kesulitan belajar terhadap mata 

pelajaran PAI khususnya membaca dan menghafal al-Qur’an, dan 

penggunaan media yang bervariasi baik itu bersumber dari media 

cetak, elektronik dan sebagainya guna menunjang proses 

pembelajaran.12 Persamaan jurnal yang ditulis oleh Siti Nusroh dan 

Eva Luthfi Fakhru Ahsani dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis ialah terletak pada pembahasan mengenai kesulitan belajar. 

Adapun perbedaan penelitian ialah pada lokasi penelitan, Siti Nusroh 

dan Eva Luthfi Fakhru Ahsani secara umum di dunia pendidikan 

sedangkan yang penulis teliti secara khusus di SMAN 8 Makassar. 

4. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP 

Islam al-Hadi Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Skripsi ini ditulis oleh Risky Fernanda Retrisyana mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2021. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa permasalahan dalam pengalaman 

pendidikan ketat Islam yang berkembang di SMP Islam al-Hadi 

Kabupaten Sukoharjo adalah peserta didik tidak dapat membaca 

tulisan arab, rendahnya minat belajar dari peserta didik, 

korespondensi dengan siswa, kurangnya kecakapan dalam mendidik 

dan belajar. Sementara itu, upaya atau teknik yang digunakan oleh 

pihak sekolah dan para pendidik PAI untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan mengadakan proyek-proyek khusus bagi 

peserta didik untuk belajar membaca al-Quran, pihak sekolah 

mengadakan jam tambahan, memberikan bimbingan dengan tujuan 

agar peserta didik berpartisipasi dalam BTQ, membangun 

 

12Siti Nusroh, Eva Luthfi Fakhru Ahsani, "Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan 
Agama Islam (PAI) serta Cara Mengatasinya", Jurnal Pendidikan Islam, vol. 5 no. 1 (2020), h. 
89. 
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korespondensi dengan siswa dalam pengalaman pendidikan, 

mengamati peserta didik melalui latihan yaumi.13 Persamaan skripsi 

yang ditulis oleh Risky Fernanda Retrisyana dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang 

menggunakan kualitatif deskriptif dan perbedaannya yaitu penelitian 

yang dilakukan Risky Fernanda Retrisyana fokus pada problematika 

dalam proses pembelajaran PAI sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis yakni bagaimana strategi guru membantu kesulitan belajar 

peserta didik khususnya untuk mata pelajaran PAI dan BP di SMAN 8 

Makassar. 

5. Pengajaran PAI dan Problematikanya di Sekolah Umum Tingkat SMP. 

Jurnal ini ditulis oleh Herman Anas dan Khotibul Umam. Menurut 

penelitian ini, Permasalahan Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

berikut ini: (1) rendahnya minat peserta didik dalam mempelajari 

PAI; (2) kurangnya waktu; (3) kesulitan bagi guru; (4) kesulitan bagi 

peserta didik; (5) kesulitan sarana dan prasarana; (6) kesulitan 

metode pembelajaran PAI; dan (7) kesulitan evaluasi pembelajaran. 

Sementara itu, permasalahan PAI di SMPN bisa diatasi dengan 

mengganti guru yang profesional, mencari guru PAI yang ahli di 

bidangnya, mengikutsertakan setiap pendidik dalam acara seperti 

seminar dan workshop, menyediakan sarana dan prasarana praktik 

untuk penerapan mata pelajaran pendidikan agama Islam, 

penambahan jumlah guru PAI, dan pengembangan sistem evaluasi 

pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri. 14  Persamaan 

antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada jenis 

penelitian yaitu kualitatif dan pembahasannya mengenai masalah 

 

13Risky Fernanda Retrisyana, "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di SMP Islam al-Hadi Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2020/2021", Skripsi 
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), h. 46. 

14Herman Anas, Khotibul Umam, "Pengajaran PAI dan Problematikanya di Sekolah 
Umum Tingkat SMP", Rechtenstudent Journal, vol. 1 no. 1 (2020), h. 8. 
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dalam pembelajaran PAI. Sedangkan perbedaannya ada pada tempat 

penelitian. 

6. Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. 

Jurnal ini ditulis oleh Maria Fitri. Menurut penelitian ini, hakikat 

kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana peserta didik tidak 

dapat maju sebagaimana diharapkan, karena adanya bahaya, 

hambatan atau gangguan dalam belajar. Gaya belajar yang normal 

adalah keadaan normal dalam proses penggalian pengetahuan bagi 

peserta didik yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di sisi 

lain, kondisi yang menghalangi peserta didik untuk sering belajar 

menjadi penyebab terganggunya proses belajar. Seorang pendidik 

yang baik akan melihat efek samping dari kesulitan belajar sebagai 

masalah yang harus diselesaikan. Dalam situasi ini, cenderung 

dipersepsikan bahwa seorang pendidik yang baik akan mengukur 

kemampuannya melalui rintangan-rintangan yang sulit diatasi 

sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Sebaliknya, 

pendidik yang acuh tak acuh sering mengabaikan tanggung jawab ini 

dan hanya memenuhi tanggung jawab mereka melalui kehadiran.15 

Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Maria Fitri dengan penelitian 

ini ialah terletak pada jenis penelitiannya yang sama-sama 

menggunakan jenis penilitian kualitatif deskriptif yang membahas 

mengenai kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. 

Sedangkan perbedaannya ialah ada pada tempat penelitian, Maria 

Fitri secara umum di dunia pendidikan, sedangkan yang penulis akan 

teliti berada di SMAN 8 Makassar. 

7. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Masalah 

Kesulitan Peserta didik Membaca al-Quran di SMP Negeri 1 Kalasan. 

Skripsi ini ditulis oleh Minan Zuhri mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

 

15Maria Fitri, "Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan 
Islam", Jurnal Inspiratif Pendidikan, vol. 8 no.2 (2019), h. 361. <https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/12405>. 
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Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2021. Hasil penelitian 

menyimpulkan, di sekolah sangat membutuhkan peran guru yang 

dimana, jika kita ingin mengatasi tantangan saat melantunkan al-

Qur’an. Apabila orang tua dan teman tak dapat membantu, maka guru 

sebagai pendidik di sekolah sudah selayaknya membantu kesulitan 

yang dialami peserta didik. Para guru agama di sekolah ini terlibat 

dalam berbagai kegiatan. Menentukan tempat belajar, menentukan 

metode pengajaran, menentukan materi, dan berusaha mengetahui 

lebih jauh tentang latar belakang peserta didik. Semuanya dilakukan 

agar guru dapat berupaya sekuat tenaga membantu peserta didik 

mengatasi kesulitannya dalam membaca al-Quran. 16  Persamaan 

skripsi Minan Zuhri dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan kualitatif 

deskriptif dan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Minan 

Zuhri fokus pada kesulitan peserta didik dalam membaca al-Qur’an 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni bagaimana 

strategi guru membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran PAI dan BP di SMAN 8 Makassar. 

8. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Peserta 

Didik. Jurnal ini ditulis oleh Tasurun Amma, Ari Setiyanto, dan 

Mahmud Fauzi. Menurut penelitian ini, pertama, beberapa indikator 

minat belajar peserta didik adalah tidak selesai mengikuti proses 

belajar mengajar atau bolos belajar, tidak masuk kelas tanpa 

penjelasan, peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas baik itu 

pekerjaan rumah (PR), atau tugas-tugas di kelas, mereka tidur pada 

jam pelajaran, mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing 

ketika pembelajaran berlangsung, dan tidak adanya rasa peduli dan 

 

16Minan Zuhri, "Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Masalah 
Kesulitan Peserta Didik Membaca al-Quran di SMP Negeri 1 Kalasan", Skripsi (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), h. 40. 
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menganggap penting pelajaran PAI. Itulah tiga aspek utama 

permasalahan pembelajaran PAI dikalangan peserta didik. Kedua, 

indikator masalah motivasi belajar antara lain siswa ribut di kelas, 

sering menyontek, masih lalai saat mempelajari mata pelajaran PAI di 

kelas, lalai saat mengikuti kegiatan keagamaan, sering terlambat 

masuk kelas saat pembelajaran PAI berlangsung, kurang aktif 

mengemukakan pendapat dan jarang bertanya, serta menunjukkan 

moral yang tidak mencerminkan perilaku pembelajaran PAI baik di 

dalam maupun di luar kelas. Ketiga, masalah pembelajaran mencakup 

masalah manajemen waktu dan retensi memori.17 Persamaan dari 

jurnal yang ditulis oleh Tasurun Amma, Ari Setiyanto, dan Mahmud 

Fauzi dengan penelitian ini ialah terletak pada jenis penelitiannya 

yang terlihat memakai jenis penilitian kualitatif deskriptif. 

Perbedaannya ialah tempat penelitian, yang terdahulu secara umum 

di dunia pendidikan, sedangkan yang penulis akan teliti berada di 

SMAN 8 Makassar.  

9. Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta didik pada 

Mata Pelajaran PAI di Sekolah al-Farabi Sunggal. Jurnal ini ditulis oleh 

Himmatul Fitria, Mahisarani, Aisyah Purnama Siregar. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa, peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang 

beragam, terlihat ada yang memiliki tingkat tinggi, tengah, dan 

rendah. Hal ini dapat dimaknai sebagai pendidik yang bijaksana 

dengan memberikan perhatian kepada mereka setiap kali 

memberikan bahan ajar. Ketika bertemu dengan anak-anak yang 

memiliki kemampuan mental rendah, mereka akan mengalami 

kesulitan belajar, sehingga guru diharapkan dapat memberikan 

perlakuan khusus. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

sulitnya belajar seorang peserta didik, antara lain faktor internal 

 

17Tasurun Amma, Ari Setiyanto, dan Fauzi Mahmud, "Problematika Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik", Edification Journal, vol. 3 no.2 (2021), h. 148. 
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seperti anak yang kurang motivasi dan bimbingan orang tua di rumah, 

serta faktor eksternal seperti metode pembelajaran yang monoton di 

kelas, lingkungan yang kurang baik, atau kurangnya pendidikan. dari 

ekonomi keluarga. Ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan 

belajar, seringkali mereka menunjukkan perilaku yang tidak pantas 

seperti berkelahi, berteriak di kelas, dan perilaku lainnya. 18 

Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Himmatul Fitria, Mahisarani, 

Aisyah Purnama Siregar dengan penelitian ini ialah terletak pada jenis 

penelitiannya yang terlihat memakai jenis penilitian kualitatif 

deskriptif. Perbedaannya ialah tempat penelitian, penelitian terdahulu 

berada di sekolah Al-Farabi Sunggal, sedangkan yang penulis akan 

teliti berada di SMAN 8 Makassar. 

10. Strategi Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta didik dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 60 Rejang Lebong. Skripsi 

ini ditulis oleh Fenda Sari Kuris mahasiswi IAIN Curup, Fakultas 

Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2022. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa, kesulitan belajar peserta didik 

kelas V pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 60 

Rejang Lebong, antara lain tidak dapat melantunkan al-Qur’an secara 

tepat, belum mampu menulis secara rapi karena al-Qur’an ditulis 

dalam bahasa Arab, itu akan menjadi tantangan bagi peserta didik 

untuk menerjemahkan ayat-ayatnya. Di SDN 60 Rejang Lebong, guru 

menggunakan pendekatan personal untuk membantu peserta didik 

kelompol V mata pelajaran PAI membantu mengatasi kesulitan 

belajarnya. Misalnya saja mengajak peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan tadarus al-Qura’n kemudian membentuk kelompok kelas 

yang diperkirakan bisa menolong peserta didik untuk meminimalisir 

kesulitan belajarnya. Beliau juga meminta teman-teman yang lebih 

 

18Himmatul Fitria, Mahisarani, dan Aisyah Purnama Siregar, "Strategi Guru dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah al-Farabi 
Sunggal", Journal Education & Learning, vol. 1 no. 2 (2021), h. 35. 
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pintar untuk mendampingi peserta didik dalam belajar, khususnya 

tentang al-Quran, dan beliau memberikan latihan dan keterampilan 

khusus kepada peserta didik agar dapat melatih dan meningkatkan 

cara belajarnya.19 Persamaan skripsi yang ditulis oleh Fenda Sari 

Kuris dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada 

jenis penelitiannya yang menggunakan kualitatif deskriptif. 

Perbedaannya terlihat di lokasi penelitian. Terdahulu diteliti pada 

jenjang SD sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni berada 

di jenjang SMA. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan apa saja kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

b. Untuk mendeskripsikan strategi guru PAI dalam membantu kesulitan 

belajar peserta didik pada pembelajaran PAI dan BP. 

c. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat guru 

PAI dalam membantu kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran 

PAI dan BP. 

d. Untuk mendeskripsikan solusi guru PAI dalam membantu kesulitan 

belajar peserta didik pada pembelajaran PAI dan BP. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 

19Fenda Sari Kuris, "Strategi Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 60 Rejang Lebong", Skripsi (Curup: Institut 
Agama Islam Negeri Curup, 2022), h. 81. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi 

kepada pendidik bagaimana mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran PAI dan BP. 

b. Secara Praktis 

 Penelitian diinginkan bisa menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang 

bersangkutan di kemudian hari bagi para peneliti dan pembaca dapat 

menggunakannya sebagai informasi tambahan bagi semua pihak agar dapat 

memahami strategi guru dalam membantu peserta didik memecahkan 

masalah-masalah khususnya mata pelajaran PAI dan BP. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah suatu 

rencana tindakan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu.1 Strategi 

adalah pengaturan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun, 

untuk mencapai suatu tujuan, strategi harus menunjukkan taktik operasional 

selain berfungsi sebagai panduan yang memberikan arahan. Taktik 

operasional berarti strategi dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung 

keadaan. Strategi komunikasi sangat penting untuk ditekankan ketika 

memilih suatu jalan. Untuk memastikan bahwa pesan tersampaikan secara 

efektif maka hal ini perlu dilakukan agar tujuan keseluruhan tercapai.2 

 Strategy adalah suatu Method untuk agar bisa mencapai , menetapkan,  

dan merancang PBM dengan maksud menggapai tujuan pendidikan. Dari 

sudut pandang psikologis, kata strategi yang berasal dari bahasa Yunani, 

mengacu pada rencana tindakan yang terdiri dari sejumlah tindakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Berikut adalah pendapat para  ahli tentang pentingnya strategi: 

a. Michael J. Lawson, pakar psikologi pendidikan asal Australia, yang dicukil 

Muhibbin Syah pada buku Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru, 

menggambarkan strategy adalah suatu proses batin yang 

 

1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092. 

2Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2004), h. 29. 
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berupa rangkaian langkah-langkah yang menggunakan upaya dalam ranah 

penciptaan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu strategi pengajaran 

pada umumnya dapat diterapkan pada semua bidang studi guru asalkan 

arah sasarannya sama.3 

b. Arifin mengartikan strategi sebagai suatu keputusan yang komprehensif 

dan bersyarat mengenai tindakan yang akan diambil untuk mencapai 

tujuan yang seharusnya kita capai.4 Sejak masa kejayaan era Yunani-

Romawi sampai munculnya industrialisasi, strategi telah dipakai untuk 

dunia kemiliteran. Kemudian kata strategi diperluas ke beragam kegiatan, 

seperti keuangan, sosial, budaya dan agama.5 

c. Dalam ranah persekolahan, prosedur dicirikan sebagai suatu susunan, 

strategi, atau rangkaian latihan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

instruktif tertentu, Drs. Nuryamin menyebut J.R. David, strategi 

merupakan keahlian administrasi, khususnya untuk memanfaatkan 

strategi yang berupa informasi dan pengalaman yang dirangkai.6 

d. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, strategy diartikan 

sebagai model universal aktivitas pendidik saat melaksanakan kegiatan 

PBM yang digariskan.7 

e. Dalam melaksanakan suatu gerakan, baik fungsional maupun non-

fungsional, hendaknya dibarengi dengan penataan yang mempunyai 

 

3Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 214. 

4Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), h. 227-228. 

5Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi, h. 277. 

6Nuryamin, Strategi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Kehidupan Sosial-
Keagamaan Upaya Membumikan Pendidikan Nilai (Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h. 7. 

7Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), h. 5. 
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sistem yang tepat. Sementara itu, agar dapat menumbuhkan jiwa 

keagamaan peserta didik maka strategi harus berperan penting.8 

Dari penjelasan strategi yang telah dipaparkan, penulis menarik 

kesimpulan bahwa perencanaan termasuk dalam strategi. Hal ini 

memperlihatkan bahwa strategi merupakan rencana atau tindakan yang 

diambil agar bisa menggapai arah yang diinginkan. Pendidik dapat 

memainkan peran penting dalam melaksanakan tindakan tersebut untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Namun, mesti untuk dipertimbangkan apa 

yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi peserta didik saat menerapkan 

strategi. Tata cara yang bisa dipakai untuk membantu anak yang merasakan 

kesulitan belajar adalah: 1) mengaktifkan atau mengikutsertakan peserta 

didik dengan cara yang efektif, 2) menggunakan teknik-teknik yang berbeda, 

3) memberikan arahan dengan menasihati, 4) memberikan penghargaan, 5) 

memberikan tugas pada peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. 

2. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

Jenis strategi pembelajaran yang digunakan disebutkan dalam buku 

pembelajaran implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang dikutip 

oleh Wina Sanjaya adalah sebagai berikut:9 

a. Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) atau Pembelajaran 

Ekspositori. 

Strategi pembelajaran langsung merupakan salah satu jenis strategi 

pembelajaran yang berfokus atau berkiblat terhadap guru. Guru memiliki 

peran yang krusial dan mengajarkan peserta didik bagaimana memahami  

 
8Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Bandung: Angkasa, 

1993), h. 1. 

9Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Impementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 105.  
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bahan pembelajaran agar tertata sistematis. Strategi ini berfokus terutama 

pada kemampuan akademik peserta didik. 

b. Inquiry 

 Strategi inquiry ialah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pemikiran kritis dan analisis guna menemukan dan 

menekankan penjelasan sendiri terhadap suatu permasalahan. Salah satu 

strategi yang fokusnya pada pertumbuhan intelektual anak adalah inquiry. 

Perkembangan mental itu menurut piget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: 

maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. 

c. Strategi pembelajaran kontekstual 

 Proses pendidikan holistik yang dikenal dengan strategi pembelajaran 

kontekstual bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar memahami 

makna materi yang dipelajarinya dengan memasukkannya ke dalam konteks 

kehidupan sehari-hari. Dapat dipastikan dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang akan dimiliki peserta didik membuat mereka dapat  

beradaptasi terhadap berbagai masalah. 

3. Komponen-Komponen Strategi 

Bagian-bagian yang mesti ada pada strategi adalah: 

a. Arah tujuan, adalah efek instruksional (yaitu hasil langsung) dan efek 

alami (hasil jangka panjang), khususnya di sektor pendidikan. 

b. Peserta didik yang menyelesaikan latihan pembelajaran terdiri dari 

peserta didik yang siap menjadi ahli. Materi pembelajaran diambil dari 

ilmu akademik yang disiapkan GBPP. 
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c. Logistik, berdasarkan keperluan sektor pendidikan, seperti durasi 

pembelajaran, tarif, perangkat, kemahiran guru, dan faktor lain yang 

sesuai terhadap upaya mencapai cita-cita pendidik.10 

4. Konsep Dasar Strategi Pembelajaran 

a. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. 

 Persyaratan dan spesifikasi untuk perubahan perilaku yang 

diinginkan yang disebabkan oleh informasi yang dipelajari. Agar peserta 

didik mudah memahami tujuan pembelajaran, maka sasarannya perlu tepat 

dan terdefinisi dengan baik. 

b. Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan tujuan dan 

pandangan hidup seseorang..  

Pilih metode pengajaran yang sekiranya cocok dan efisien demi 

tercapainya tujuan. 

c. Memilih prosedur, metode dan teknik pembelajaran. 

Untuk digunakan oleh pendidik sebagai pedoman dan melaksanakan 

kegiatan mengajarnya, memilih dan menentukan prosedur, metode, dan 

teknik pembelajaran yang dianggap tepat dan efektif. 

Rencana yang telah disusun dilaksanakan melalui penggunaan metode 

yang menjamin tercapainya cita-cita dan harapan tersebut secara maksimal. 

Penerapan strategi pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode 

pembelajaran, diantaranya:  

1) Metode Ceramah 

 Saat pemberian materi verbal, formal atau informal, yang terjadi 

dalam rentang waktu 45 menit atau kurang disebut sebagai ceramah. Metode 

ceramah merupakan suatu cara guru dan pendidik berinteraksi dengan 

 

10Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (Bandung: PT. 
Triagenda Karya, 1993), h. 79-80. 
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sekelompok pendengar (peserta didik) dengan cara berbagi informasi dan 

cerita secara lisan. 

2) Metode Diskusi 

Peserta didik diberikan konflik, biasanya berbentuk misteri, untuk 

dibicarakan dan diselesaikan dalam metode pengajaran diskusi. 

Pembelajaran memecahkan masalah erat kaitannya dengan metode 

pembelajaran diskusi.  

3) Metode Demonstrasi dan Eksperimen 

Method ini merupakan teknik pelatihan yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu pemahaman atau memberi tahu peserta didik cara terbaik 

untuk menindaklanjuti sesuatu. 

4) Metode Tugas dan Resitasi 

Metode resitasi (tugas) merupakan teknik pengenalan materi dimana 

pengajar memberikan soal tertentu sehingga peserta didik melakukan latihan 

pembelajaran. 

5) Metode Kerja Kelompok 

Peserta didik dikelompokkan dan bermufakat untuk menyelesaikan 

tanggung jawab dalam upaya menggapai cita-cita belajar atau mengajar 

pendidik. Begitulah gambaran dari  metode kerja kelompok yang merupakan 

salah satu cara mendidik. 

6) Metode Tanya Jawab 

Format wawancara merupakan strategi pengajaran untuk 

menumbuhkan jalur koneksi terbuka antara guru dan siswa, disebut juga 

“two way traffic”. Entah siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab, 

atau kedua-duanya. Dari komunikasi tersebut terlihat bahwa guru dan siswa 

mempunyai hubungan yang bersifat langsung dan timbal balik. 
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7) Metode Pemecahan Masalah 

Dalam PBM digunakan cara untuk mengajarkan peserta didik 

memecahkan konflik sendiri atau dengan orang lain dikenal dengan metode 

pemecahan masalah. Masalah-masalah ini dapat bersifat pribadi, kelompok, 

atau individu. 

8) Metode Simulasi 

Kata “simulasi” yang berarti bertindak atau berpura-pura menjadi 

suatu metode pengajaran, merupakan akar kata “simulate”. Simulasi dapat 

diartikan sebagai pendekatan untuk memperkenalkan pengalaman belajar 

dengan memanfaatkan keadaan palsu untuk memahami ide, standar, atau 

kemampuan tertentu.11 

B. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru diartikan sebagai orang yang pekerjaan (mata pencahariannya) 

mengajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).12 

Oleh karena itu, individu yang identitasnya mengajar disebut pendidik 

baik itu secara universal maupun dalam lingkup  PAI. Lebih lanjut, pendidik 

memikul tugas yang signifikan pada pertumbuhan setiap peserta didik. 

Pengertian guru menurut para ahli: 

a. Drs. H. A. Ametembun mengatakan bahwa pendidik pada pernyataan 

Akmal Hawi, merupakan orang yang mempunyai wewenang dan bertugas 

 

11Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 159. 

12Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1993), h.  228. 
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terhadap pembinaan peserta didik, secara eksklusif dan tradisional di 

sekolah dan di luar sekolah.13 

b. Menurut Kutipan Jasa Unggah Muliawan oleh Suharsimi Arikunto. Sebagai 

modal dasar, guru harus mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

selain juga mampu mengajar.14 

c. Uhbiyati dan Ahmad dalam pernyataan Abdul Aziz. Semua individu yang 

berwenang memberikan panduan kepada peserta didik agar mencapai 

kedewasaan melalui perkembangan jasmani dan, bisa menjalankan 

kewajibannya sebagai hamba Allah, pemimpin di bumi, dan mampu 

bersosialisasi, serta pribadi yang mandiri, disebut dengan pendidik atau 

guru.15 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti beranggapan 

bahwasanya pendidik saat melakukan pelatihan secara formal maupun 

nonformal diarahkan untuk mengajar dan mendidik. Karena keduanya 

memainkan peran penting dalam pengajaran dan pengembangan 

pengalaman agar bisa menggapai cita-cita utama sekolah. Demikianlah, 

pribadi yang mengajar, baik materi umum maupun PAI, disebut dengan guru. 

Pendidikan Agama Islam salah satu upaya untuk membimbing 

kemudian merawat peserta didik supaya kelak sesudah menyelesaikan studi, 

apa yang terpendam dalam ajaran Islam dapat mereka pahami secara 

komprehensif, menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya agar dapat 

membawa keselamatan dunia dan akhirat, menghayati makna, maksud, dan 

 

13Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), h. 9. 

14Jasa Unggah Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus terhadap Struktur Ilmu, 
Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2015), h. 170. 

15Abd Aziz, Orientasi Sistem Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Yogyakarta: Teras, 
2010), h. 18. 
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tujuannya, serta pada akhirnya mampu mengamalkan dan melaksanakan 

ajaran agama Islam yang telah diajarkan.16 

Dalam al-Quran, disebutkan bahwa setiap orang yang beragama Islam 

diharuskan untuk mengajarkan orang lain ilmu pengetahuan supaya 

mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Itu ditulis dalam QS. al-Alaq/96:5 

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
مَ الْ

ه
 عَل

Terjemahnya: 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.17 

M. Quraish Shihab berpendapat ayat di atas menguraikan dua metode 

yang Allah swt tempuh dalam mengajar manusia. Pertama, melalui 

penggunaan pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia. Kedua, Allah 

mengajar manusia secara langsung tanpa perantara, yang dikenal dengan 

istilah Ilm Ladunniy. 

Pada awal surah, Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Yang Maha 

Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pemurah, dengan pengetahuan-Nya yang 

meliputi segala sesuatu dan kemurahan-Nya yang tak terbatas. Oleh karena 

itu, Allah memiliki kuasa dan kehendak untuk mengajar manusia, baik 

melalui tulisan atau tanpa menggunakan alat bantu. 

Wahyu Ilahi yang diterima oleh manusia-manusia agung yang jiwa 

mereka suci dianggap sebagai bentuk pengajaran-Nya tanpa perantara dan 

tanpa usaha manusia. Nabi Muhammad saw secara khusus dijanjikan oleh 

Allah sebagai bagian dari kelompok yang menerima bentuk pengajaran ini. 

 

16 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 88. 

17Kementerian Agama RI, al-Qur’an Hafalan Madina al-Mutqin (Bandung: Madina 
Raihan Makmur), h. 597. 
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Dengan demikian, Allah memiliki dua cara yang berbeda namun 

efektif dalam memberikan pengajaran kepada manusia, baik melalui wahyu 

tertulis maupun secara langsung tanpa alat.18 

Mengenai pendidikan, Islam telah memerintahkan pencarian 

informasi dari kandungan hingga liang lahat. Hal ini menandakan bahwa 

sikap dan tindakan ibu akan mampu mempengaruhi anak yang 

dikandungnya karena anak tersebut masih dalam kandungan. Setelah lahir, 

sang ibu dengan cepat memberikan instruksi kepadanya, membantunya 

berbicara dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, 

keluarga khususnya ibu disebut madrasatul ula. Sebagaimana dalam QS. at- 

Taubah/9:122. 

  
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
هُمْ ط

ْ
ةٍ مِن

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 ن
َ
وْلَ

َ
ل
َ
 ۚ ف

ً
ة
َّ
اف
َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
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َ
ان
َ
وَمَا ك

 
َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن

ِّ
ي الد ِ

هُوا فن
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

َ
رُون

َ
هُمْ يَحْذ

ه
عَل
َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ  

Terjemahnya: 

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang. Mengapa sebagian orang dari setiap golongan di antara 
mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka dan 
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.19 

Dalam Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab berpendapat bahwasanya 

kata liyatafaqqahu terambil dari kata fiqh, yang berarti pengetahuan yang 

mendalam akan hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Sedangkan penambahan 

huruf ta pada frasa liyatafaqqahu mengandung makna kesungguhan upaya, 

 

18Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an Jilid 15 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 402. 

19Kementerian Agama RI, al-Qur’an Hafalan Madina al-Mutqin (Bandung: Madina 
Raihan Makmur), h. 206. 

https://store.lenterahati.com/id/mqs-corner/7907-tafsir-al-mishbah-volume-17.html


31 
 

 
 

yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam 

bidangnya.20 

Adapun Pendidikan Agama Islam menurut para ahli sebagi berikut: 

a. Munardji berpendapat bahwa PAI merupakan tuntunan fisik dan mental 

bagi pengembangan kepribadian yang ideal sesuai dengan norma Islam. 

Hal ini didasarkan pada hukum agama Islam..21 

b. Menurut Zakiah Daradjat, PAI merupakan proses menimbah ilmu agama 

Islam, guru menuntun kemudian memelihara peserta didiknya dengan 

tujuan agar mereka dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

pelajaran agama Islam secara menyeluruh, serta menjadikan pelajaran 

tersebut sebagai sebagai gaya hidup untuk mencapai keamanan dan 

keselamatan di dunia ini dan di akhirat.22 

c. Kutipan dari Abdul Majid dan Dian Andayani dikutip oleh Tayar Yusuf. 

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh 

generasi yang lebih tua untuk memindahkan wawasan, informasi, 

kemampuan dan kapasitas kepada generasi yang lebih muda dengan 

tujuan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah swt.23 

d. Abdul Majid dan Dian Andayani mengatakan bahwa PAI ialah usaha yang 

disengaja dan tersusun untuk mendidik peserta didik tentang, memaknai, 

dan meyakini ilmu agama Islam. Hal ini juga untuk mengajarkan peserta 

 

20Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an Jilid 5 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 289.  

21Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta Pusat: Bina Ilmu, 2004), h. 5. 

22Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 86.  

23Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 13. 
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didik agar menghormati umat agama lain dan mengupayakan kerukunan 

antar umat beragama untuk mencapai persatuan nasional.24 

e. Pendidikan agama Islam, menurut Achmad Patoni, bertujuan untuk 

membimbing pengembangan budi pekerti peserta didik secara metodis 

dan praktis agar dapat menjalani hidup tentram damai berdasarkan 

tuntunan ajaran Islam.25 

Berdasarkan definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya PAI 

merupakan suatu upaya yang disengaja dan atau terstruktur yang 

dilaksanakan oleh generasi lawas terhadap generasi baru dengan tujuan 

mengukir akhlak yang terpuji agar dapat hidup tentram damai sesuai 

pedoman ilmu Islam yang benar. 

Di bidang khusus PAI yang memanfaatkan kutipan keputusan konferensi 

internasional untuk mendefinisikan guru PAI sebagai murabbi, muallim, dan 

muaddib.  

2. Syarat dan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang cakap, 

demokratis, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dirinya serta 

pembangunan bangsa dan negara, maka guru harus merelakan sebagian 

besar hidupnya untuk mengabdi pada negara dan bangsa. Akibatnya, tidak 

semua orang bisa menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nuraninya. Guru 

agama tidak hanya membentuk tokoh agama tetapi juga menjadi 

pembimbing dan pemberi pengaruh yang bijaksana bagi peserta didiknya. 

 

24Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi , h. 
130. 

25Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta Pusat: Bina Ilmu, 
2004), h. 15. 
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Oleh karena itu, para tokoh pendidikan dan ulama telah menetapkan syarat 

dan tanggung jawab guru agama. 

Dari sudut pandang Islam, diharapkan berbagai persyaratan dan 

tanggung jawab guru agama akan mencerminkan profil guru agama yang 

ideal. 

Adapun tugas guru selaku guru agama antara lain: 

Anak-anak harus diajarkan ilmu pengetahuan, ditanamkan iman dalam 

jiwa mereka, dididik untuk mengikuti ajaran agama, dan dididik untuk memiliki 

budi pekerti yang mulia.26 

Berikut syarat-syarat menjadi guru Pendidikan agama Islam: 

Harus sangat berempati dan mampu bergaul dengan orang lain; 

mampu menjunjung tinggi dan sangat menghargai segala kepercayaan yang 

diberikan kepadanya oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya; 

berpandangan positif dan bertekad untuk sukses; penuh harapan dan 

mampu mengenali sisi positif kehidupan. baik, adil dan jujur agar tidak 

terpengaruh oleh keburukan orang lain, hendaknya cukup tegas dan obyektif, 

hendaknya berpikiran terbuka dan berwawasan luas sehingga mudah 

mengenali dan menghargai keadaan yang baik, hendaknya ia bersikap 

terbuka dan tidak berbuat apa pun yang bisa diartikan tidak benar terhadap 

seseorang yang kekal, dan ia harus jujur, terbuka, dan bertanggung jawab 

penuh, Ia harus bersikap agar kritiknya tidak melukai perasaan orang lain. 

Berkenaan dengan murid, ia harus memupuk perasaan kasih sayang 

 

26Ngalim Purwanto, Menjadi Guru Professional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2006), h. 35. 
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sedemikian rupa sehingga membuatnya wajar dan benar-benar 

memperhatikannya.27 

3. Kompetensi dan Karakteristik Guru PAI 

Kompetensi berasal dari kata skill atau kemampuan secara etimologi. 

Sedangkan, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, kemampuan, dan 

makna mendasar yang tercermin pada pola pikir nan perilaku. 

Selain itu, ada beberapa pendapat ahli, salah satunya disampaikan 

oleh Broke dan Stone dalam kutipan E. Mulyasa berpendapat kompetensi 

guru merupakan gambaran kualitatif atau hakikat perilaku pendidik atau 

tenaga pendidik lainnya yang nampaknya mempunyai banyak makna.28 

Selain itu, guru harus memiliki berbagai keterampilan kompetensi psikologis 

untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya, seperti kompetensi 

kognitif (ranah cipta), kompetensi afektif (ranah perasaan), dan kompetensi 

psikomotorik (ranah karsa). 

Sementara itu, kompetensi atau kemampuan yang dikembangkan 

Muhaimin dan Abdul Mudjieb yakni pendidik harus menguasai materi al-

Islam yang lengkap, khususnya pada bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya masing-masing. Guru harus mahir dalam materi keislaman yang 

direkomendasikan untuk peserta didik. Mendominasi strategy pendidikan 

Islam, termasuk kemampuan menilai. Otoritas dalam informasi dan 

pengetahuan kependidikan. Mempelajari dasar-dasar penelitian pendidikan 

 

27Ngalim Purwanto, Menjadi Guru Professional, h. 35. 

28E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru (Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2011), h. 115. 
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dan bagaimana menafsirkan hasilnya untuk memajukan pendidikan Islam.  

Dan peka terhadap informasi  yang mendukung tugasnya sebagai guru.29 

Hadari Nawawi berpendapat, seseorang dikatakan pendidik sejati jika ia 

memiliki sejumlah kompetensi, yaitu meliputi: 

a. Berwibawa. Peserta didik mungkin mendapat kesan bahwa mereka 

menerima bimbingan dan perlindungan yang tidak didasarkan pada 

tekanan, ancaman, atau sanksi melainkan atas kesadaran mereka sendiri. 

Kewibawaan ialah suatu perbuatan dan penampilan yang dapat 

memunculkan sikap hormat dan menghargai. 

b. Sikap ikhlas adalah sikap yang timbul dari hati yang rela berkorban demi 

peserta didik dan bercirikan kejujuran, keterbukaan, dan kesabaran. 

c. Teladan. Guru merupakan orang pertama setelah orang tua yang 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang, 

sehingga keteladanannya sangat menentukan dalam PBM. Demikianlah, 

pendidik yang baik akan senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat 

bagi peserta didiknya.30 

C. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar biasanya adalah terjemahan dari Learning Disability, 

yang mengacu pada ketidakmampuan belajar. Untuk menimbulkan kesan 

positif bahwasanya anak masih mampu belajar, kata disabilitas 

diterjemahkan sebagai kesulitan. Dimyati Mahmud, pakar pendidikan, 

menekankan bahwa belajar merupakan transformasi pribadi yang 

 

29Muhaimin dan Abdul Mujieb, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan 
Kerangka Dasar Operasionalnya (Bandung: Triagenda Karya, 1993), h. 173-174. 

30Hadari Nawawi, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), h. 
137. 
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disebabkan oleh pengalaman. Istilah kesulitan belajar dapat digunakan untuk 

menggambarkan suatu kondisi dan proses pembelajaran yang ditandai 

dengan adanya hambatan tertentu terhadap hasil belajar. Penghambat 

pembelajaran ini bersifat informatif atau mendidik, namun menyinggung 

masalah mental. Hasil belajar terlihat kurang ideal akan didapatkan peserta 

didik yang menghadapi kesulitan belajar. 

Mulyadi mengartikan kesulitan belajar dalam berbagai hal, antara lain: 

a) Learning Disorder adalah suatu keadaan dimana pembelajaran 

seseorang terganggu oleh munculnya tanggapan-tanggapan yang 

bertentangan. Akibatnya, hasil pembelajaran yang sebenarnya akan 

lebih kecil dibandingkan dengan potensinya. 

b) Learning Disabilities (ketidakmampuan belajar) adalah disabilitas 

yang dimiliki seseorang ditandai dengan gejala-gejala yang 

menyebabkan ia tidak mampu belajar (atau menghindari belajar), 

sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan 

potensi intelektualnya. 

c) Learning disfunction (ketidakfungsian belajar) adalah menunjukkan 

tanda-tanda proses belajar tidak berjalan dengan baik, padahal tidak 

ada tanda-tanda subnormal mental, gangguan sensorik, atau 

gangguan mental lainnya yang jelas. 

d) Under Achiever adalah mengacu pada seseorang yang mempunyai 

potensi intelektual di atas rata-rata, tetapi tingkat prestasi belajarnya 

relatif rendah. 

e) Slow Learner adalah seseorang jika dibandingkan dengan anak 

mempunyai tingkat kecakapan intelektual yang hampir mirip, maka 

slow learner lebih lama di dalam kegiatan PBM berlangsung. 
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Penggambaran di atas menunjukkan bahwa kesulitan belajar 

mempunyai kepentingan yang lebih luas dibandingkan dengan implikasi 

“learning disorder, learning disabilities, learning disfunction, under achiever, 

dan slow learner”. Mereka yang termasuk dalam kategori di atas akan 

menghadapi kesulitan belajar yang ditandai dengan hambatan dalam PBM. 

2. Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Kesulitan Belajar 

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

terjadi, yaitu; 

a) Faktor internal meliputi: (1) pengetahuan; (2) tidak adanya hadiah 

unik; (3) tidak adanya inspirasi; (4) keadaan individu (perasaan); (5) 

unsur aktual; (6) faktor intrinsik, seperti buta warna , kidal, dan cacat 

tubuh.  

b) Faktor eksternal meliputi: (1) faktor lingkungan sekolah seperti, 

sikap guru, metode pengajaran, situasi sosial, ruang belajar, dan 

waktu belajar; (2) situasi keluarga seperti sikap orang tua; dan (3) 

faktor lingkungan sosial.31 

 

 

31Rochman Natawidjaja, Pengajaran Remedial (Jakarta: Depdikdub, 1984). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

salah, baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika 

penelitian yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai 

pondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap peneliti karena ini mencakup 

prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur alur penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus 

surat izin riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihak-

pihak yang berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetuju 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

 
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 59. 
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video, izin dari informan atau partisipan juga harus didapatkan terlebih 

dahulu. Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

identitas informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif 

dan dapat merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan 

prinsip-prinsip etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan 

informan penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang 

dimaksud. Penelitian yang hanya sebatas upaya mengungkapkan suatu 

permasalahan dan keadaan apa adanya, sehingga hanya sekedar 

pengungkapan fakta saja, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data-data 

mendasar guna melukiskan gambaran suatu situasi atau peristiwa.1 Metode 

penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk 

menganalisis keadaan objek yang normal, (kebalikan eksperimen) yaitu 

peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sebaliknya, ini merupakan sumber data 

karena penelitian kualitatif dimulai dengan kasus-kasus tertentu dalam 

keadaan tertentu, dan temuan-temuan penelitian tidak akan diterapkan pada 

masyarakat umum melainkan ditransfer ke lokasi lain dalam keadaan sosial 

tertentu.  

Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori 

berdasarkan data yang dikumpulkan di SMAN 8 Makassar. 

 

 

1Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Balai Aksara, 1988), h. 64. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasi di SMA Negeri 8 Makassar, 

tepatnya di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi 

ini dipilih karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama 

sebelumnya dan lokasi gampang dicapai sehingga anggaran penelitian bisa 

diminimalisir. 

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah : SMAN 8 Makassar 

2) NPSN   : 40314020 

3) Alamat  : Jl. Andi Mangerangi II No. 24 

4) Kode Pos  : 90223 

5) Kelurahan  : Bongaya 

6) Kecamatan  : Tamalate 

7) Kota   : Makassar 

8) Provinsi  : Sulawesi Selatan 

9) Kepala Sekolah : Iwanuddin, S.Pd., M.Pd. 

10) Status Sekolah : Negeri 

11) Kurikulum  : Kurikulum Merdeka 

12) Akreditas  : A 

13) Email  : sman8mksr@yahoo.co.id 

14) Website  : http://www.sman8makassar.sch.id   

b. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi 

“Mewujudkan Peserta Didik yang Berkarakter, Cerdas, Terampil, dan 

Berwawasan Lingkungan.” 

2) Misi 

a) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan 

religius. 

b) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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c) Melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

menantang, dan menyenangkan. 

d) Mengoptimalkan pembinaan kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler 

e) Menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

penopang pembelajaran dan administrasi sekolah. 

c. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SMAN 8 Makassar saat ini memiliki 59 Pegawai yang di antaranya ada 

yang sebagai pendidik dan juga tenaga kependidikan, berikut rinciannya: 

Tabel  

3.1 Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No. Nama NIP Jenis PTK Mata 

Pelajaran 

1. A. Patimah 

Ramarh Apdy 

198210012009032

007 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Inggris 

2. Abdul 

Rahman 

197706102014071

002 

Guru Mata 

Pelajaran 

Ekonomi 

3. Abdul 

Rahman 

197806242009041

002 

Guru Mata 

Pelajaran 

Geografi 

4. 
Agus Supri 

Asmoro 

- Penjaga 

Sekolah 

- 

5. Amirullah 198511162023211

012 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa dan 

Sastra Inggris 

6. Amsyir 

Anmalik 

Sirathak 

199012132022211

016 

Guru Mata 

Pelajaran 

Seni dan 

Budaya 

7. Andi 

Lidyawati 

Kaharuddin 

197309202003122

004 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Inggris 
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8. Andi Mulyati 

Rajab 

197011081995122

001 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

9. Andi Usnul 

Khatimah 

198209062010012

044 

Guru Mata 

Pelajaran 

Seni dan 

Budaya 

10. Arif Rahman - Guru Mata 

Pelajaran 

Fisika 

11. Asep Nugraha 196504131993031

007 

Guru Mata 

Pelajaran 

Sejarah 

12. Asmah 197409052006042

017 

Guru BK Bimbingan 

Konseling 

13. 
Asmawaty 

Aras 

197401262006042

004 

Guru Mata 

Pelajaran 

Seni dan 

Budaya 

14. Chaerunnisa 

Darwis 

199104252023212

040 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika  

15. Darmiana 197411262000122

004 

Guru Mata 

Pelajaran. 

Fisika 

16. Erna - Guru Mata 

Pelajaran. 

Bahasa 

Indonesia 

17. 
Evi Susianti 199105102023212

056 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

18. Fatmawati 196512311989032

112 

Guru Mata 

Pelajaran 

Biologi 

19. Fitriani Naue 198207252011012

002 

Guru Mata 

Pelajaran 

Kimia 

20. Gassing 196707011990011

002 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

21. Haeruddin H. 198005122009031

007 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Pancasila 

22. 
Hamdana - Tenaga 

Perpustakaan 

- 
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23, Hartawati 198302202009012

004 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

24. Hasanati 196604161990022

001 

Guru Mata 

Pelajaran 

Kimia 

25. Herlina B. 196808021994122

004 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

26. Hj. Murni S. 196409231988122

002 

Guru Mata 

Pelajaran 

Biologi 

27. Ihda Ainun 

Jariah 

199804202023212

015 

Guru Mata 

Pelajaran 

Muatan lokal 

bahasa 

daerah 

28. Iwanuddin 197312252005021

003 

Kepala 

Sekolah 

- 

29. Kalimuddin 

Idrus 

197505122007011

024 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Jasmani 

30. Kuswanto - Petugas 

keamanan 

- 

31. Legiyo 197504122005021

005 

Guru Mata 

Pelajaran 

Sosiolgi 

32. Mas Uleng - Guru Mata 

Pelajaran 

Ekonomi  

33. Muada 198010092023212

014 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi 

Pekerti 

34. Muhammad 

Alamsyah 

Baso 

198312222023211

014 

Guru Mata 

Pelajaran 

Geografi 
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35. Muhammad 

Guntur 

Saputra 

- Guru Mata 

Pelajaran 

Sosiologi 

36. Muliati 198204182023212

027 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

agama Islam 

dan budi 

pekerta. 

37. 
Nirmala Dewi 198206272022212

032 

Guru Mata 

Pelajaran 

Prakarya dan 

Kewirausaha

an 

38. Nur Hayati 198307272023212

026 

Guru Mata 

Pelajaran 

Sejarah, 

Pendidikan 

Pancasila 

39. Nurjannah 198807252023212

034 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

agama islam  

dan Budi 

Pekerti 

40. Nurlaelah  197704172008012

019 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

41. Nurmawati 196510221990012

001 

Guru Mata 

Pelajaran 

Fisika 

42. Pasenrengi 197908262004111

001 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

43. Rachmayanti 199006182022212

021 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

44. Raethur 

Rahma 

Zakinah R. 

- Guru Mata 

Pelajaran 

Kimia, seni 

dan buaya 

45. 
Rahmia 

Pratiwi 

198606222023212

038 

Guru Mata 

Pelajaran 

Fisika 
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46. Rezky Adria 

Alip 

199709052023212

013 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

47. Sally Inriani, 

S.E. 

197408282023212

008 

Guru Mata 

Pelajaran 

Ekonomi 

48. Sari Octavia - Guru Mata 

Pelajaran 

Biologu 

49. Sitti 

Mashdariah 

197311162014072

001 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

agama Islam  

50. St. Naimah M. 196704051989032

010 

Guru Mata 

Pelajaran 

Kimia 

51. 
Suriati Uli 196912182008012

016 

Guru Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Pancisila 

52. Syamsuddin, 

S.Pd., MM.  

196912311991031

045 

Guru Mata 

Pelajaran 

Biologi 

53. Tatik Haryani 196906261992032

013 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

54. Umiharti 197607142022212

008 

Guru Mata 

Pelajaran 

Prakarya dan 

Kewirausaha

an 

55. Vivi Indriyani 

Mulia 

199109202022212

020 

Guru Mata 

Pelajaran 

Mekanik 

56. Zamratul 

Fitria 

197709132011012

012 

Guru Mata 

Pelajaran 

Seni dan 

budays 

57. Zuhudiah 

Abdullah 

196803151993032

009 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Inggris 

58. Siti Suriyani 196601011990032

021 

Guru Mata 

Pelajaran 

Matematika 

59. Herlina 198304072022212

046 

Guru Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 
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C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan fokus 

psikologis, yaitu mencoba memahami atau menyelidiki motif, respon, dan 

reaksi dari sudut pandang psikologi manusia. Peneliti menggunakan 

pendekatan psikologis dalam penelitian ini. 

D. Sumber Data 

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data primer dalam 

penelitian kualitatif yang dikutip Lofland; data tambahan seperti dokumen 

dan dokumen lain merupakan sisanya. Kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, dan foto merupakan subkategori dari jenis data ini.2 Sumber data 

yang ada pada penelitian ini ada dua yakni: 

1. Sumber Data Primer 

Observasi dan pencatatan di lapangan merupakan contoh sumber data 

primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.3 Dalam hal ini, pengumpulan data primer dilakukan untuk 

memenuhi tugas yang berkaitan dengan wawancara, objek penelitian, dan 

observasi. Sumber utama informasi pada penelitian adalah guru PAI dan BP, 

dan peserta didik di SMAN 8 Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Buku-buku, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian terkait dengan judul skripsi merupakan 

contoh sumber data sekunder yang disebut sebagai data pendukung primer. 

Sumber data sekunder kepala sekolah dapat diperoleh di luar objek 

penelitian. 

 

2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2000), h. 112. 

3S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 
140-143. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan informasi merupakan langkah utama menuju 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi.4 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek 

sehubungan dengan fenomena yang diteliti disebut observasi. Pengamatan 

singkat atau panjang dapat dilakukan.5 Observasi ini merupakan metode 

pencatatan sistematis terhadap fenomena yang menjadi sasaran. 

Teknik observasi dipakai untuk memperoleh informasi mengenai 

kegiatan PBM di kelas yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti di SMAN 8 Makassar. 

2. Wawancara 

Melalui pertanyaan dan tanggapan lisan, wawancara adalah metode 

pengumpulan data. Kegiatan wawancara adalah metode pengumpulan data 

penelitian melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara dan narasumber, guna memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan terkait permasalahan peneliti sesuai dengan instrumen penelitian 

yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan supaya peneliti 

dapat menggali informasi bagaimana guru PAI di SMAN 8 Makassar 

menyelesaikan permasalahan pembelajaran pada siswanya. 

 

 

 

4Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2014), h. 308. 

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT Asdi 
Matsya, 2006), h. 134. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi menyiratkan hal-hal yang tersusun. 6  Dokumentasi 

adalah kumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa foto-foto, 

fakta-fakta yang terdapat dalam surat-surat yang berkaitan dengan 

penelitian, dan data yang disimpan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

pembelajaran secara visual. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen secara khusus dipilih dan digunakan peralatan yang 

memfasilitasi dan merampingkan proses pengumpulan data. Melalui 

pengumpulan data yang dapat dipercaya maka instrumen yang dipakai mesti 

relevan dengan aspek permasalahan yang diteliti.7 Oleh karena itu, berikut 

adalah instrumen penelitian yang digunakan peneliti:  

1. Peneliti 

Peneliti menjadi instrumen utama karena memilih metode, sumber 

data, dan pengolahan data. Oleh karena itu, peneliti berperan penting bagi 

penelitian itu sendiri, khususnya sebagai instrumen atau alat penelitian 

penyelidikannya. 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi penelitian ini merupakan suatu alat ukur yang 

dirancang untuk membantu peneliti mengamati objek penelitian di lapangan 

dan mengumpulkan data mengenai upaya yang dilakukan guru pendidikan 

agama islam di SMAN 8 Makassar. Panduan observasi yang digunakan adalah 

 

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010), h. 158. 

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), h. 172. 
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lembar observasi tentang proses pembelajaran. Alat indera atau pengamatan 

digunakan untuk melakukan observasi ini. 

3. Pedoman Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara individual terkait dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana guru PAI membantu siswa di 

SMAN 8 Makassar yang mengalami kesulitan belajar. 

4. Format Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh berupa foto-foto 

dan dokumen di SMAN 8 Makassar. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengelolaan data diawali dengan mengumpulkan informasi 

yang didapat dari penelitian di lapangan, khususnya dari hasil observasi yang 

dicatat dalam catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa 

foto, buku, gambar, dan lain-lain untuk diperiksa. dan mengklasifikasikan 

dengan menjelajahi setiap informasi yang dikumpulkan. Dapat diakses dari 

berbagai sumber reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan 

verifikasi merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data. 

Pengolahan data dicirikan sebagai cara paling umum dalam memilih, 

memusatkan pertimbangan, menyetujui dan mengubah informasi kasar yang 

muncul dari catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan 

menurut permasalahan yang diangkat, kemudian dideskripsikan, 

diasumsikan, dan disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk 

menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir.8 

 

8Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Penerbit UI, 1992), h. 45. 
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Sebagaimana terlihat pada penjelasan sebelumnya, berbagai data yang 

dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi 

digabungkan menjadi satu kesatuan dan diusahakan untuk dibakukan, 

dipilah, dan diolah menurut jenis materi pelajaran atau kelas. Memperkecil 

ukuran data yang diperoleh karena uraiannya masih panjang. Proses 

pengorganisasian pengumpulan data dan pemberian kesempatan untuk 

mengambil tindakan serta menarik kesimpulan ditampilkan sebagai 

penyajian data. Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, selain reduksi dan penyajian data yang dijelaskan di atas. 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, teknik analisis 

data berikut digunakan: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Proses sentralisasi, pemilihan, dan penyederhanaan data dari 

berbagai bidang dikenal sebagai reduksi data.9 Pertanyaan (dikelompokkan) 

digunakan untuk mengumpulkan tanggapan dari lapangan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa flowchart, bagan, 

,penjelasan singkat, dan format lain yang sejenis. 

Dengan menampilkan data, peneliti dapat lebih mudah memahami apa 

yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan 

pengetahuan tersebut. 

c. Conclusing Drawing Verifivation (Penarikan Kesimpulan) 

 

9Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 338. 
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Menarik kesimpulan atau menegaskan bahwa kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. 

Namun kesimpulan yang kredibel dapat diambil dari kesimpulan awal jika 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. 

Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin 

mempunyai rumusan permasalahan selama ini, namun mungkin juga tidak, 

karena seperti yang telah diungkapkan, definisi permasalahan dan 

permasalahan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di tahap eksplorasi.10 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Informasi penelitian kualitatif dapat dinyatakan dependen dengan 

asumsi terdapat kesamaan antara informasi yang diungkapkan peneliti 

dengan informasi yang sebenarnya terjadi pada objek di lapangan. 

Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data. 

Perwujudan triangulasi merupakan pendekatan multiteknik yang 

digunakan ketika peneliti mengumpulkan informasi dan menganalisi 

informasi tersebut. Kemungkinan yang menjadi premisnya adalah keanehan 

yang akan diselidiki dan dieksplorasi dapat dirasakan dan diuraikan dengan 

baik, sehingga tingkat kebenaran yang lebih tinggi dapat diperoleh bila 

dilihat melalui pendekatan yang berbeda-beda. Dengan asumsi kita melihat 

beberapa keanehan mulai dari sini, dapat dibayangkan bahwa tingkat 

kebenaran yang diperoleh akan lebih mudah dipercaya. Oleh karena itu, 

 

10Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 92-99. 
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triangulasi merupakan upaya untuk memverifikasi keakuratan data atau 

informasi dari berbagai sudut pandang mengenai hasil pekerjaan peneliti.11  

Peningkatan intensitas metodologis, teoritis, dan interpretatif 

penelitian merupakan tujuan dari triangulasi data. Menurut Moleong, 

triangulasi merupakan suatu metode pemeriksaan keabsahan data yang 

menggunakan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding dengan data tersebut. 12  Adapun 

triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: triangulasi teknik, 

dan triangulasi sumber. 

Triangulasi teknik menyiratkan penggunaan berbagai macam 

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi 

serupa. Para peneliti secara simultan menggunakan wawancara terstruktur, 

dokumentasi, dan pengamatan peserta untuk sumber data yang sama.13 

Triangulasi sumber adalah metode dalam pengumpulan informasi 

dengan menggabungkan sudut pandang beberapa informan untuk 

mengurangi jumlah data palsu. Karena itu, metode triangulasi selalu 

digunakan untuk memverifikasi keakuratan data penelitian kualitatif, peneliti 

mendapatkan atau menelusuri dampak lanjutan dari pertemuan dengan 

beberapa sumber kemudian ditegaskan melalui catatan-catatan yang terkait 

 

11Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 
Teknik. Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial", Jurnal Kajian, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan Sejarah, vol. 5 no.2 (2020), h. 146-150. 

12Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 330. 

13Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 
Teknik. Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial". 
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erat dengan hasil diskusi penelitian berbasis pengamatan langsung di 

lapangan untuk menjamin keakuratannya. dari informasi yang didapat.14 

Melihat penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwasanya metode triangulasi data merupakan hal yang 

menguntungkan. Dalam penelitian kualitatif, sangat penting untuk 

memeriksa keabsahan data. Dengan menggabungkan berbagai sumber data 

dari berbagai sudut pandang, seperti hasil observasi langsung, dokumentasi, 

dan wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan dan mengurangi 

kemungkinan pemalsuan data untuk lebih memahami fenomena  yang 

diteliti. 

 

14Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) 
(Jakarta: Press, 2009), h. 230-231. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan  Budi Pekerti di SMAN 8 Makassar 

Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang 

telah dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait apa saja kesulitan 

yang dialami peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti di lokasi penelitian dengan penjabaran berikut ini: 

1. Kesulitan Membaca al-Qur’an 

Tak dapat dipungkiri memang bahwa kemampuan peserta didik 

dalam membaca al-Qur’an akan selalu menjadi perhatian bagi para pendidik, 

khususnya guru PAI dan BP. Hal ini dikarenakan al-Qur’an menjadi pedoman 

hidup, tentu akan menjadi sorotan apabila seorang muslim kesulitan dalam 

membaca al-Qur’an apalagi jika berkaitan dengan ibadah. Selain itu, seluruh 

materi pembelajaran pasti berkaitan dengan al-Quran. 

Peneliti menemukan bahwa adanya kesulitan peserta didik dalam 

membaca al-Qur’an di SMAN 8 Makassar sebagaimana juga yang dijelaskan 

oleh ibu Muada selaku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: 

Karena peserta didik yang berasal dari zona atau lingkungan yang 
kurang berpendidikan, otomatis anak-anak susah beradaptasi dengan 
kegiatan mengaji (baca al-Qur’an), banyak yang belum lancar 
mengajinya dan bahkan ada beberapa yang masih buta aksara al-
Quran.1 

 
1Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
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Kesulitan yang dialami terlihat jelas saat  guru meminta peserta didik 

untuk membaca potongan ayat al-Qur’an yang ada dalam buku paket ataupun 

LKS.  Sesuai hasil wawancara dengan seorang guru PAI berikut ini: 

Jadi itulah kesulitan mereka saat literasi ataukah saat mengerjakan 
tugas mengenai hukum bacaan, mereka tidak tahu huruf apa yang 
sedang dia lihat, oleh karena itu pembelajaran diulang dari dasar kita 
ajarkan lagi.2 

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh ibu Nurjannah sebagai 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hasil wawancara peneliti 

dengan beliau sebagai berikut: 

Kesulitan belajar yang paling dominan itu banyak anak-anak yang 
masih buta aksara, itu yang paling utama sih menurut saya karena 
mengingat anak-anak juga sudah jenjang SMA tapi masih belum 
mengenal huruf hijaiyah.3 

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Muada dan ibu Nurjannah 

diperkuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang pendidik, 

hasil wawancara peneliti dengan responden sebagai berikut; 

”Kalau yang susah itu kak waktu baca dan tulis al-Quran, sampai 
sekarang masih mempelajari.”4 

Berdasarkan dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

peserta didik kesulitan dalam membaca al-Qur’an salah satu penyebabnya 

karena lingkungan yang tidak mendukung sehingga menyebabkan 

keterlambatan materi yang diterima oleh peserta didik tersebut. Demikian 

pula peneliti menilai bahwa dengan adanya masalah dengan kemampuan 

peserta didik dalam membaca al-Qur’an maka akan menurunkan minat 

 
2Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
3Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
4Muh. Rasya Asyhaad Amir (Peserta Didik Kelas X-1), Wawancara, Pelataran Kelas, 

25 April 2024. 
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peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti. Hal ini  sesuai dengan hasil observasi peneliti: 

Pada saat peneliti mengikuti ibu Muada mengajar di kelas XI-1, peserta 
didik diberikan instruksi untuk segera mengumpulkan hafalan surah 
yang sudah ditugaskan sebelumnya untuk dihafalkan.  Peneliti melihat 
sebagian banyak dari peserta didik berusaha untuk menghafal dan 
mengulang hafalan tapi di sisi lain ada peserta didik yang sibuk 
menggambar di bukunya.5 

Dari observasi ini peneliti menyimpulkan bahwa ada kemungkinan 

peserta didik yang menggambar tersebut kurang memiliki semangat dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti disebabkan karena 

kesulitannya dalam membaca al-Qur’an. 

2. Kesulitan Berkonsentrasi 

Secara objektif, sikap peserta didik pada saat belajar dapat dijadikan 

acuan adanya kesulitan dalam konsentrasi. Sedangkan secara subjektif 

perasaan sulit konsentrasi dapat dirasakan oleh peserta didik saat PBM 

berlangsung. Hal ini merupakan kesulitan belajar yang umum dialami oleh 

peserta didik apalagi melihat jam pelajaran yang terakhir. Kesulitan dalam 

konsentrasi dapat dilihat saat PBM berlangsung yang ditandai dengan 

beberapa ciri-ciri di antaranya, tidak menyimak apa yang disampaikan oleh 

guru dan pandangan mata yang tidak fokus. 

Pemusatan daya pikir dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari 

merupakan konsentrasi belajar. Keadaan konsentrasi tidak dapat terjadi 

ketika peserta didik mengalami pikiran bercabang di saat PBM berlangsung. 

pikiran yang bercabang itu bisa terjadi kapan saja tanpa disadari. Itulah 

mengapa peserta didik sulit belajar saat tidak mampu untuk berkonsentrasi.  

 
5Hasil Observasi, di Kelas XI-1, 25 April 2024. 
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Sebagaimana yang dilihat peneliti saat melakukan observasi, sebagian 

peserta didik fokus untuk mengulang-ulang hafalan untuk disetor sedangkan 

ada beberapa peserta didik yang hanya menggambar di buku tulisnya tanpa 

menghiraukan instruksi dari ibu gurunya.  

Peneliti melihat bahwa adanya kesulitan berkonsentrasi dari peserta 

didik saat PBM berlangsung dikarenakan jam pelajaran yang terakhir, selain 

itu juga peserta didik yang belum mampu baca al-Qur’an tentu akan 

mengalami keterlambatan dalam proses pembelajaran, hal inilah yang 

menyebabkan guru melihat salah satu kesulitan yang utama adalah 

kemampuan baca al-Qur’an. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai berikut: 

Kesulitan belajar yang paling dominan itu banyak anak-anak yang 
masih buta aksara, itu yang paling utama sih menurut saya karena 
mengingat anak-anak juga sudah jenjang SMA tapi masih belum 
mengenal huruf hijaiyah6 

Peneliti menyimpulkan bahwa sulit berkonsentrasi yang dirasakan 

peserta didik tercipta karena salah satu hal yakni ketidakmampuannya dalam 

membaca al-Qur’an. Di samping temannya sudah mulai menghafal akan 

tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka peran guru dibutuhkan 

untuk menemukan solusi atas hal ini. Selain itu, kondisi jam pelajaran yang 

berada di akhir menyebabkan daya konsentrasi peserta didik yang menurun, 

bisa dilihat dari peserta didik, ada yang mengantuk, ada yang merasa 

kepanasan, mereka mengeluh akan hal itu. 

B. Strategi Guru PAI dalam Membantu Kesulitan Belajar Peserta didik 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 8 Makassar 

 
6Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
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Kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik perlu 

ditindaklanjuti segera dengan menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi 

hal tersebut, agar peserta didik bisa belajar dengan optimal dan 

mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Adapun hasil temuan peneliti terkait gambaran strategi guru PAI 

dalam membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Makassar sebagai 

berikut: 

1. Pemberian Motivasi 

Seorang pendidik tidak hanya memberikan pemahaman dalam ranah 

pengetahuan saja akan tetapi perlu menjalankan strategi untuk penyelesaian 

kesulitan belajar yang dialami peserta didiknya. Oleh karena itu, pemberian 

motivasi menjadi salah satu cara yang dapat dipakai pendidik untuk  

mengatasi kesulitan belajar.  

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat guru PAI memberikan 

motivasi di sela-sela waktu pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Salah 

satu strategi guru agar peserta didik merasa lebih diperhatikan. 

 Sesuai yang disampaikan ibu Muada saat diwawancarai:  

Saya selalu nasihati anak-anak bahwasanya menuntut ilmu itu tidak 
akan merugi melainkan kita mendapatkan untung, baik dunia maupun 
akhirat.7 

Hal ini didukung dengan pernyataan peserta didik sebagai berikut: 

”Bagus kalau ibu Muada mengajar kak, selalu memberi nasihat dan 
motivasi yang membangun semangat belajar.”8 

 
7Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
8Asyraf Zahid al-Qarni Nasriyanto (Peserta Didik Kelas XI-3), Wawancara, Pelataran 

Kelas, 25 April 2024. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru PAI dan 

peserta didik, menunjukkan bahwa guru PAI memberi motivasi untuk 

membangun semangat belajar peserta didik. 

Peneliti menyimpulkan bahwa memberikan dorongan semangat 

kepada peserta didik melalui motivasi merupakan metode yang efektif 

karena hal tersebut membuat mereka merasa dihargai dan dapat 

meningkatkan rasa percaya dirinya. 

2. Metode Pembelajaran yang Bervariatif 

Penggunaan metode pembelajaran yang monoton akan membuat 

peserta didik mudah merasa bosan, oleh karena itu perlunya pendidik 

mengkondisikan atau merencanakan metode pembelajaran yang akan 

digunakan sesuai dengan materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil ini, peneliti meninjau guru PAI mengevaluasi 

peserta didik secara lisan maupun tulisan, membentuk kelompok kecil untuk 

peserta didik yang buta huruf al-Qur’an, menerapkan metode pembelajaran 

diskusi, demonstrasi. Dengan hal ini diharapkan peserta didik dapat 

mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Guru PAI: 

Kalau saya pribadi, dalam kelas itu saya kelompokkan memang yang 
buta huruf al-Qur’an dan kelompok yang sudah bisa baca, dan dalam 
sela-sela pembelajaran saya kasi sedikit waktu untuk mengenalkan 
beberapa huruf tapi itu tidak setiap saya mengajar.9 

Strateginya banyak cara saya, tergantung dari materinya apakah itu 
diskusi, demonstrasi, praktik, tapi sejauh ini memang paling sering 
diskusi.10 

Hal ini didukung dengan pernyataan peserta didik sebagai berikut: 

 
9Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
10Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024.  
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Kalau ibu Muada itu ujiannya kadang lisan kak karena setor hafalan, 
kalau pas materi diarahkan untuk diskusi supaya kelas lebih hidup.11 

Berdasarkan hasil yang dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa guru 

PAI di SMAN 8 Makassar menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi guna untuk mengantisipasi turunnya semangat belajar peserta 

didik karena bosan. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan metode pembelajaran 

yang variatif ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu, peserta 

didik bisa lebih aktif dan memahami pembelajaran secara bertahap. 

3. Berkolaborasi dengan Orang Tua Peserta didik 

Waktu pembelajaran di sekolah pasti terasa singkat jika ingin 

mempelajari al-Qur’an apalagi jika belajar dari dasar, maka dari itu 

diperlukan peran orang tua untuk mendampingi anak-anaknya agar belajar 

di rumah. Guru PAI meminta kesediaan orang tua peserta didik untuk 

mengontrol anaknya untuk tetap belajar di rumah. 

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan guru PAI sebagai berikut: 

Iya, berkolaborasi. Jujur banyak peserta didik yang masih belum hafal 
bacaan shalatnya, dari sinilah saya berkolaborasi dengan orang tuanya. 
Bagian saya di sekolah, bagian orang tua di rumahnya. intinya anak-
anak harus tau bacaan shalat, dan alhamdulillah setelah saya tindak 
lanjuti di sekolah, anak-anak sudah hafal bacaan shalat.12 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

orang tua tidak kalah pentingnya dengan peran guru dalam membantu 

peserta didik mengatasi kesulitan yang selama ini dirasakan ketika belajar. 

 
11Asyraf Zahid al-Qarni Nasriyanto (Peserta Didik Kelas XI-3), Wawancara, Pelataran 

Kelas, 25 April 2024. 
12Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru PAI dalam Membantu 

Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 8 Makassar 

Kesulitan belajar tentunya tidak akan mudah untuk diatasi oleh 

seorang guru, oleh karena itu terdapat beberapa hambatan dan juga 

dukungan yang didapatkan pada saat guru mengatasi hal tersebut. 

1. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung yang menunjang guru PAI dalam 

membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti sebagai berikut: 

a. Kemampuan Komunikasi Guru 

Guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan 

menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. 

Mereka dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi, seperti contoh 

konkret, ilustrasi, atau analogi, untuk membantu peserta didik memahami 

konsep-konsep yang sulit.  Selain itu, pemberian motivasi juga dapat 

membantu peserta didik agar bersemangat mengikuti pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang peserta didik saat 

diwawancarai peneliti: 

Alhamdulillah kak, bersyukur karena ibu Nurjannah itu tidak 
berhentinya mengingatkan untuk mengutamakan juga akhlak, jika 
perilaku baik maka ilmu akan mudah diterima.13 

Hal ini juga didukung sesuai hasil wawancara dengan guru PAI sebagai 

berikut: 

Paling ingin saya tingkatkan itu kemampuan baca al-Qur’an dan 
akhlaknya anak-anak, bukannya menganggap penguasaan materi itu 

 
13Muh. Ruelly Adiwitya L.S (Peserta Didik Kelas X-4), Wawancara, Masjid 

Silaturahmi, 23 April 2024. 



62 
 

 
 

sudah di luar kepala, akan tetapi zaman sekarang itu materi sudah 
mudah diakses karena kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan.14 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan jika memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 

guru dapat membantu meminimalisir kesulitan yang dirasakan peserta didik. 

b. Penggunaan Metode Pembelajaran yang Variatif 

Guru yang memanfaatkan berbagai metode pembelajaran dapat 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Dengan 

menyajikan materi melalui diskusi kelompok, permainan peran, atau 

demonstrasi praktis, guru dapat membantu peserta didik dalam memahami 

konsep dengan lebih baik.  Sejalan dengan yang disampaikan seorang peserta 

didik saat diwawancarai peneliti: 

Strateginya banyak cara saya, tergantung dari materinya apakah itu 
diskusi, demonstrasi, praktik, tapi sejauh ini memang paling sering 
diskusi apalagi jika melihat kondisi kelas yang sudah tidak kondusif 
maka saya arahkan untuk diskusi agar suasana kelas lebih hidup.15 

Hal tersebut didukung sesuai hasil wawancara dengan peserta didik 

sebagai berikut: 

Selama ibu mengajar itu ada disuruh untuk berdiskusi, mengerjakan 
tugas kelompok atau individu, dan menyetor hafalan kak. Kalau saya 
pribadi merasa itu bagus supaya tidak bosan kalau belajar.16 

Metode pembelajaran yang lebih bervariasi dapat memudahkan 

peserta didik memahami konsep dengan baik dan tidak gampang merasa 

bosan. Guru perlu memanfaatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi ajar yang sudah dipersiapkan. 

c. Keterlibatan Orang Tua 

 
14Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
15Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
16Asyraf Zahid al-Qarni Nasriyanto (Peserta Didik Kelas XI-3), Wawancara, Pelataran 

Kelas, 25 April 2024. 
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Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak, dapat 

memberikan dukungan tambahan di rumah. Mereka dapat membantu 

peserta didik dengan melakukan pengulangan materi, membimbing dalam 

mengerjakan tugas, atau menyediakan lingkungan belajar yang kondusif di 

rumah.  Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang Guru PAI 

sebagai berikut: 

Bagian saya di sekolah, bagian orang tua di rumahnya. intinya anak-
anak harus tau bacaan shalat, dan alhamdulillah setelah saya tindak 
lanjuti di sekolah, anak-anak sudah hafal bacaan shalat.17 

Peran orang tua tidak bisa dilupakan begitu saja, jika peserta didik 

kurang dalam pemahaman saat belajar di sekolah maka tugas orang tua 

untuk membimbing anaknya di rumah, agar meminimalisir keterlambatan 

materi yang akan diterima. 

2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat yang menghalangi guru PAI dalam 

membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti sebagai berikut: 

a. Faktor Lingkungan dan Sosial 

Faktor lingkungan, seperti kondisi rumah atau tekanan sosial di 

sekolah, dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam belajar. 

Lingkungan yang tidak mendukung atau adanya tekanan dari teman sebaya 

dapat menghambat proses belajar peserta didik. Hal ini semakna dengan 

yang disampaikan seorang guru PAI saat diwawancarai:  

”Karena berasal yang dari lingkungan yang kurang berpendidikan, jadi 
mungkin itu kenapa ada peserta didik yang belum bisa baca al-
Qur’an.”18 

 
17Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
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Berdasarkan analisis peneliti, benar bahwa kondisi lingkungan dan 

sosial akan mempengaruhi kemampuan peserta didik saat belajar, sesuatu 

baik atau buruk akan mendominasi seseorang, tergantung dimana 

lingkungan tempatnya bergaul. 

b. Kelas yang Terlalu Besar 

Kelas yang terlalu besar dapat membuat guru kesulitan memberikan 

perhatian individual kepada setiap peserta didik. Hal ini dapat menghambat 

proses pembelajaran karena guru tidak memiliki waktu atau sumber daya 

yang cukup untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. 

Mengingat bahwa salah satu kesulitan terbesar peserta didik adalah 

kemampuan membaca al-Qur’an yang masih perlu dikoreksi maka pasti 

memerlukan waktu lebih untuk mengajar, sesuai dengan hasil wawancara 

dengan seorang guru PAI sebagai berikut: 

”Tidak mungkin kalau kita guru mata pelajaran yang atasi semuanya 
karena banyaknya peserta didik sedangkan waktu yang ada terbatas.”19 

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa guru kesulitan 

apabila ingin memberikan perhatian khusus, melihat banyaknya peserta 

didik yang punya kebutuhan beragam pasti membutuhkan waktu ekstra agar 

bisa ditangani dengan optimal. 

Dalam mengatasi hambatan ini, kolaborasi antara guru, peserta didik, 

orang tua, dan pihak sekolah sangat penting. Dengan bekerja sama, mereka 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua peserta 

didik dan membantu mengatasi kesulitan belajar dengan lebih efektif. 

 
18Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
19Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
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D. Solusi Guru PAI dalam Membantu Kesulitan Belajar Peserta Didik 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMAN 8 Makassar 

Adapun beberapa solusi yang dilakukan oleh pendidik dalam 

mengatasi kesulitan belajar  peserta didik, yaitu: 

1. Penekanan pada Pembentukan Karakter 

Guru Pendidikan Agama Islam seringkali memiliki penekanan yang 

kuat dalam membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Islam. Mereka 

tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berusaha untuk 

membentuk sikap, perilaku, dan tindakan siswa yang mencerminkan nilai-

nilai moral dan etika dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 8 Makassar: 

Penanaman karakter selalu saya utamakan, itu karena saya ingin 
peserta didik sadar sendiri akan kebutuhannya untuk belajar. Kalau 
mereka belajar tanpa ada rasa butuh maka potensinya tidak akan 
maksimal. Sebaliknya, jika mereka sadar akan kebutuhannya terhadap 
pembelajaran, mereka pasti dengan sukacita untuk mengerjakan tugas 
atau belajar di luar sekolah.20 

Berdasarkan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa penanaman 

karakter bisa dijadikan ikhtiar utama dalam mendidik, tentunya senantiasa 

diiringi juga dengan doa-doa dari pendidik maupun orang tua berharap agar 

anak didiknya bisa dimudahkan dalam belajar, sadar akan kebutuhannya 

untuk belajar. Dengan begitu penanaman karakter bisa jadi solusi yang 

digunakan. 

2. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Lembaga Keagamaan 

Pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah adalah pilar utama 

dari  tiga pusat pendidikan, jika peserta didik berhasil dibina maka akhirnya 

 
20Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024 
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akan kembali ke masyarakat juga. Dengan berkolaborasi dengan pihak luar 

sekolah dalam hal ini orang tua dan juga lembaga keagamaan maka 

pembelajaran bisa lebih intensif dilakukan tidak hanya di sekolah saja. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di SMAN 8 Makassar: 

Menjadi tugas orang tua untuk mendidik anaknya di rumah, maka dari 
itu saya mengingatkan, mengajak mereka untuk sama-sama peduli 
terhadap proses anak-anaknya di sekolah. Salah satunya agar anaknya 
diajarkan bacaan shalat, bagi peserta didik yang belum hafal.21 

Karena waktu yang membatasi dan sumber daya yang terbatas, 
sebenarnya beberapa waktu yang lalu dari pihak sekolah sudah ada 
rencana kerjasama dengan lembaga yang memang kompeten untuk 
mengajar anak-anak yang belum bisa baca al-Qur’an, jadi dibuatkan 
kelas khusus untuk itu namun sekarang belum terlaksana.22 

Kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan lembaga 

keagamaan menjadi salah satu solusi meminimalisir kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik, maka hal ini penting untuk jadi pertimbangan setiap 

pendidik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21Muada, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang Guru, 

24 April 2024. 
22Nurjannah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, Ruang 

Guru, 24 April 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait strategi guru PAI dalam 

membantu kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Makassar. Maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah sulit membaca al-

Qur’an dan kesulitan berkonsentrasi, bahkan ada yang sama sekali 

belum mengenal huruf hijaiyah padahal sudah berada di tingkat SMA, 

hal ini mengakibatkan semangat belajar peserta didik menurun. 

2. Strategi guru PAI dalam membantu mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik di SMAN 8 Makassar yaitu: (1) Memberikan motivasi, (2) 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan (3) 

berkolaborasi dengan  orang tua peserta didik. 

3. Faktor pendukung dan penghambat bagi guru PAI dalam membantu 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMAN 8 Makassar yaitu: 

(1) faktor pendukung meliputi:  kemampuan komunikasi yang baik, 

keterlibatan orang tua, penggunaan metode pembelajaran yang 

variatif. (2) faktor penghambat meliputi: kelas yang terlalu besar, 

faktor lingkungan dan sosial.  

4. Solusi guru PAI mengatasi faktor penghambat dalam membantu 

kesulitan belajar peserta didik di SMAN 8 Makassar yaitu: (1) 

penekanan pada pembentukan karakter, dan (2) kolaborasi dengan 

orang tua dan lembaga keagamaan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis dapat mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini, yakni 

sebagai berikut: 

1. Guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah dapat berkolaborasi 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua 

peserta didik, sehingga dapat mengatasi kesulitan belajar dengan 

lebih efektif. 

2. Perlunya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan 

inovatif bagi guru PAI untuk membantu mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik. 
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