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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 
 Alif ا

Tidak 
dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡa S es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Z zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 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
 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى



 
 

xiii 
 

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

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

tanda(’). 

2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفََ

 haula :  هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A اََ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah danya Ai a dan i ىىََْ

 fatḥah danwau Au a dan u ىَوَْ

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah danalif atauya Ā a dan garis di atas ...َاَ      ...َىَ
 Kasrah danya Ī i dan garis di atas ىى
 ḍammahdanwau Ū u dan garis di atas ى و
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Contoh: 

 māta : مَاتََ

 ramā : رَمَى

 qīla : ل يْلََ

وْتَ   yamūt : يَم 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata 

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

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

َ الََْْطْفاَل   rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَةَ 

لَةَ  الْفَاض  يْنَةَ   al-madīnahal-fāḍilah : الَْمَد 

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَةَ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

يْناََ  <najjaina: نَجَّ

َ  al-haqq : الَْحَكُّ

مََ  nu“ima : ن ع  

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

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس 

لْزَلَة َ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَةَ 

 al-bilādu :  الَْب لادَ َ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

وْنََ ر   ta’murūna : م 

 ‘al-nau : الَنَّوْع َ

 syai’un : شَيْءٌَ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

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

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َ َاللهَ  يْن   billāh ب اَللهdīnullāhََ د 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum f ī raḥmatilh ه مَْف يَْرَحْمَة َاللهَ 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

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

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 
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Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt  = subhanahu wa ta‘a la 

saw   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحة =  ص

 بدونَمكان =  دمَ

 صلى الله عليه وسلم =  صلعمَ

 طبعة =  طَ

 بدونَناشر =  دنَ

 الىَاخره\الىَاخرها =  الخَ

 

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

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

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

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama : Vina Alfi Fariha 
Nim : 20800120032 
Judul :Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap Kemampuan Berhitung Peserta 
Didik Kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) terhadap kemampuan berhitung 

peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen jenis pre-experimental design 

dengan menggunakan desain penelitian tipe one group pretest-posttest (non 

design). Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep yang berjumlah 20 

orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kemampuan berhitung yang berupa soal pretest dan posttest dengan 

bentuk soal isian. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statisti inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh rata-rata 

hasil pretest adalah 52,86 dikategorikan kurang dengan persentase 73.7%  

dan rata-rata hasil posttest adalah 82,38 dikategorikan baik dengan 

persentase 42,1%. Adapun hasil analisis statistik inferensial menunjukkan 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep dengan taraf signifikansi 0,0001 < 

0,05, didapatkan nilai          adalah 12,597 dengan df (derajat kebebasan) 

adalah 17. Maka dari data tersebut didapatkan                    (12,597   

2,110),yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan pada penerapan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap kemampuan 

berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep. 

Selain itu, berdasarkan rata-rata hasil pretest dan posttest menunjukkan 

perbedaan sebesar 27,67. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah (1) Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

peserta didik, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran ini bisa dijadikan 

sebagai salah satu alternatif dalam membelajarkan Matematika, khususnya 

materi perkalian. (2) Dapat dapat menjadikan kemampuan berhitung 

peserta didik lebih baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, khususnya pembelajaran matematika.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu pelajaran wajib yang penting 

diajarkan di sekolah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pelajaran Matematika 

sudah diajarkan pada anak sejak mereka menempuh pendidikan di taman 

kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Hal tersebut secara 

tidak langsung membuktikan bahwa Matematika penting untuk dipelajari 

oleh setiap orang. 

Matematika memiliki peranan penting dalam pembelajaran karena 

Matematika merupakan salah satu sarana dalam menumbuhkembangkan 

kemampuan berfikir anak. Nur Oktavia Melinda dalam penelitiannya 

menuliskan bahwa Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang 

mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan berupa materi dan 

kegunnaannya. Hal tersebut dikarenakan pelajaran Matematika merupakan 

salah satu sarana yang digunakan untuk membentuk pola berfikir secara 

ilmiah dan logis peserta didik, sehingga akan meningkatkan pola pikir 

menjadi lebih kritis, logis, rasional, dan percaya diri dalam dalam 

menyelesaikan masalah.1 

Berhitung merupakan bagian dari Matematika yang dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan kognitif anak. Kemampuan berhitung 

merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian yang merupakan kemampuan yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
1
 Nur Oktavia Melinda, ‘Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada Materi Prisma dan Limas Kelas VIII 
SMP’, Jurnal Absis: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika, 4.1 (2021), 380–91. 
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Hal mendasar yang diajarkan untuk mengembangkan kemampuan 

berhitung anak, seperti konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, dan lain sebagainya. Adapun materi Matematika dalam sekolah 

dasar meliputi bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data.2 

Di dalam Al-Quran Allah membahas dalam ayat-ayatnya tentang 

beberapa hal yang secara tidak langsung bersinggungan dengan perhitungan. 

Salah satunya yaitu terdapat pada firman Allah Q.S. Yunus (10): 5 mengenai 

bilangan tahun dan perhitungan waktu. 

ىيِْهَ وَالْحِسَ  قدََّزَيٗ مَىاَشِلَ لِتعَْلمَُوْا عَددََ السِّ الْقمََسَ ووُْزًا وَّ ل َََ هُوَ الَّرِيْ جَعلََ الشَّمْسَ ضِياَۤءً وَّ ََ ا ََۗ  مَا 

ُ ذٰلِكَ الََِّّ باِلْحَ َِّ  يفُصَِّ  يٰتِ لِقوَْمٍ يَّعْلمَُوْنَ اللّٰه ٥لُ الَّْٰ  

Terjemahnya: 
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan 
bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 
(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan 
hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 
yang mengetahui.3 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 3003 

pasal 5 ayat 5 juga mengatakan bahwa: Pendidikan diselenggarakan dengan 

mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi 

segenap warga masyarakat.4 

Dari beberapa penjelasan tersebut diketahui bahwa Matematika 

penting diajarkan pada anak untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya, mata pelajaran Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang saat ini sering dihindari oleh 

peserta didik. Hal tersebut dikarenakan beberapa peserta didik menganggap 

                                                             
2 ‘Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2008’, h. 94.. 
3
 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya Juz 1-30. h.  108 

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat 5. 



3 
 

 
 

mata pelajaran Matematika adalah pelajaran yang sulit. Dalam hal ini 

peranan seorang guru diperlukan agar supaya tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sebagaimana mestinya. Adapun menurut Permendikbud Nomor 58 

tahun 2014, salah satu tujuan dari pembelajaran Matematika adalah peserta 

didik mampu memahami konsep matematika dan dapat memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan matematika.5 

Guru memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan dipahami oleh 

peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dengan mengetahui kekhasan materi 

matematika dan memperhatikan model, metode, dan pendekatan yang sesuai 

dengan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.6 

 Menurut observasi awal yang telah dilakukan pada peserta didik kelas 

II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep, pembelajaran Matematika yang 

dilakukan masih cenderung bersifat abstrak. Sedangkan pada teori kognitif 

yang dikemukakan oleh Jean Piaget mengenai perkembangan kognitif yang 

terjadi pada anak usia sekolah dasar (7-11 tahun) terjadi pada tahapan 

ketiga, yaitu tahapan “Operasional Konkrit”.7 

Pada tahapan operasional konkrit, anak dapat berfikir secara logis 

mengenai peristiwa yang konkrit dan mengklasifikasikan beberapa benda 

dan memahami hubungannya.8 Anak dapat berfikir secara logis mengenai 

peristiwa-peristiwa yang konkrit atau yang berkaitan dengan objek nyata. 

Dari penjelasan tersebut, didapatkan bahwa peserta didik sekolah dasar 

                                                             
5 Permendikbud RI, ‘Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.’, 2015, 51. 
6 Erna Yayuk, Pembelajaran Matematika SD, Cet. 1 (Malang: Univessitas 

Muhammadiyah Malang, 2019). 
7 Jean Piaget dalam Leny Marinda, ‘Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan 

Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar’, An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan 
Keislaman, 13.1 (2020), h. 116. 

8 Marinda, h 123. 
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mengalami perkembangan kognitif yang mengacu pada kehidupan nyata 

sekitar anak. Selain itu, pemberian materi pelajaran secara abstrak dapat 

mengakibatkan kurangnya pemahaman peserta didik terkait pentingnya 

materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari.9 

Hasil observasi awal yang telah dilakukan di kelas II SD Negeri 6 

Sengkae, pembelajaran Matematika yang dilakukan masih terpaku pada tabel 

perkalian yang menggunakan sistem hafalan. Ketika seorang peserta didik 

telah menghafalkan tabel perkalian maka peserta didik telah memahami 

materi perkalian. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 

patokan untuk mengukur kemampuan perkalian peserta didik. sehingga 

dapat mengakibatkan peserta didik tidak dapat menemukan konsep dari 

perkalian itu sendiri.  

Selain itu pada wawancara singkat yang dilakukan bersama wali kelas 

II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep mengenai kemampuan berhitung 

peserta didik kelas II , bahwa peserta didik kelas II saat ini sudah memahami 

beberapa macam perhitungan dengan baik, seperti operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. Akan tetapi peserta didik masih kurang 

dalam memahami operasi hitung perkalian. Peserta didik masih bingung 

ketika diberikan soal mengenai perkalian secara langsung. Lebih dari 50% 

peserta didiknya belum sepenuhnya memiliki kemampuan berhitung yang 

baik, terutama dalam materi perkalian.10 

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka untuk 

mengatasi masalah tersebut dapat diterapkan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang telah ada, yaitu pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME). Alasan dipilihnya salah satu alternatif pemecahan masalah 

                                                             
9
 Marinda, h 124. 

10 Wawancara dengan Wali Kelas II SD Negeri 6 Sengkae. 
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mengenai rendahnya kemampuan berhitung peserta didik dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) karena 

pendekatan ini merupakan pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran di 

kelas dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.  

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) adalah salah satu 

pendekatan dalam pembelajaran yang penerapannya dilakukan dengan 

menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sekitar peserta 

didik, sehingga peserta didik dapat menemukan konsepnya sendiri dalam 

memahami pelajaran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari hal tersebut maka kemampuan berhitung peserta didik 

dapat menjadi lebih baik. 

Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

Lalu Jaswadi dan Baiq Sarlita K., dengan judul penelitian “Pengaruh 

Penggunaan Matematika Realistic Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung Siswa SD Kelas Tinggi di SD Hadi Sakti” dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kemampuan 

berhitung peserta didik. Hal ini disebabkan pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang aktif dan dan membantu peserta didik menemukan 

konsep materi.11 

 

 

                                                             
11

 Lalu Jaswadi dan Baiq Sarlita K, ‘Pengaruh Penggunaan Matematika Realistic 
Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Siswa SD Kelas Tinggi di SD Hadi Sakti’, Jurnal 
Realita Bimbingan Konseling, 8 (2023), 2. 
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Berdasarkan observasi, wawancara serta dukungan penelitian 

terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  

Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep sebelum diterapkan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME)? 

2. Bagaimana kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep setelah diterapkan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME)? 

3. Apakah penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) berpengaruh terhadap kemampuan berhitung peserta didik 

kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep? 

C. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu proporsisi/pernyataan, atau jawaban 

sementara/dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar 

pembuatan keputusan/penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian.12 

Berdasarkan teori kognitif Jean Piaget, perkembangan kognitif anak 

usia sekolah dasar terjadi pada tahapan operasional konkrit (anak mudah 

                                                             
12 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh Dan Analisis Data dengan Program 

SPPS/Lister Dalam Penelitian (Depok: Ptraja Grafindo Persada, 2015). 
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memahami hal yang bersifat nyata).13 Pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Dewi Marini dengan judul penelitian “Implementasi Pendekatan RME 

dalam Mata Pelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung pada Kelas III B”, dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

dengan menggunakan pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung peserta didik.14 Selain itu, ada juga penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nia Fatmawati dengan judul penelitian “Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung melalui Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME)”, dari 

hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa peserta didik mengalami 

peningkatan kemampuan berhitung setelah diterapkannya pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME).15  

Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya 

pengaruh penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep. 

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Operasional 

a. Pendekatan Realistic Mathematic Education RME (Variabel X) 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang melibatkan materi pembelajaran dengan 

sesuatu yang nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik sehingga materi mudah dipahami serta dibayangkan oleh peserta didik 

                                                             
13 Marinda, h. 123. 
14 Dewi Marini, ‘Implementasi Pendekatan RME dalam Mata Pelajaran Matematika 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Kelas III B’, PGSD Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo., (2018). 

15 Nia Fatmawati, ‘Peningkatan Kemampuan Berhitung melalui Pendekatan Realistic 
Mathematic Education (RME)’, (2014). 
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sehingga dapat meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik. 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) diterapkan dengan 

memberikan materi dan contoh soal kepada peserta didik yang berhubungan 

dengan kehidupan sekitar peserta didik, serta menggunakan media yang 

nyata/konkrit. 

b. Kemampuan Berhitung (Variabel Y) 

Kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

ataupun pembagian. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan bahasan dalam 

penelitian dari segi rentang ataupun wilayak objek penelitian. Ruang lingkup 

pada penelitian ini yaitu hanya pada peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep. 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Marini dengan judul 

“Implementasi Pendekatan RME dalam Mata Pelajaran Matematika 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Kelas III B”. Dengan 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), dengan desain 

penelitian Kemmis dan Mc Taggart, maka didapatkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang menyatakan bahwa implementasi Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung peserta didik pada kelas III SDN Siduklumpuk 

Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020. Peningkatan tersebut dapat 

ditandai dengan adanya, peningkatan kemampuan berhitung peserta 

didik, peningkatan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 
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suatu pertanyaan serta peningkatan minat peserta didik terhadap 

mata pelajaran Matematika.16 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Agustina, Oyon Haki Pranata, 

dan Akhmad Nugraha dengan judul “Penggunaan Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) dalam Meningkatkan Pemahaman pada 

Materi Penjumlahan Pecahan di Kelas V Sekolah Dasar”. Peneliti 

menggunakan metode penelitian kuantitatif Pre-Eksperimental Desigh. 

Hasil penelitian menunjukkan, sebelum menggunakan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME). Rata-rata hasil pretest sebesar 

41,00 dengan dengan kategori sedang, sedangkan rata-rata hasil 

posttest atau setelah diberi perlakuan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) sebesar 75,20 

dengan kategori tinggi. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik materi penjumlahan pecahan.17 

3. Indri Nurfauziah, Pupun Nuryani, dan Andhin Dyas F. dengan judul 

penelitian “Penerapan Pendekatan RME untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV SD”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

desain penelitian Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian dilakukan 

dengan menerapkan tahapan prinsip pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME), yaitu fenomenologi didaktis dan reinvention 

terbimbing. Indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini adalah 

                                                             
16 Marini. 
17 Ninda Agustina, Oyon Haki Pranata, dan Akhmad Nugraha, ‘Penggunaan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam Meningkatkan Pemahaman pada 
Materi Penjumlahan Pecahan di Kelas V Sekolah Dasar’, PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 7.4 (2020), 91–99. 
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menentukan gagasan pokok, membuat pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, dan membuat kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini 

adalah penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik IV sekolah dasar.18  

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nuril Istikhomah dengan judul 

penelitian “Peningkatan Kemampuan Berhitung Operasi Perkalian 

dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

Di Kelas II MI Sunan Ampel Porong Sidoarjo” dengan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan desain penelitian Kurt Lewin yang 

menyatakan bahwa penerapan pendekatan Matematika realistik 

dalam meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dengan adanya peningkatan kemampuan menghitung 

ditunjukkan dengan hasil ketuntasan belajar peserta didik yang 

diperoleh 71,4% (cukup) pada siklus I dan 85,7% (baik) pada siklus 

II.19 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ruly Septian, Soni Irianto, dan Ana 

Indriani dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD Matematika Berbasis Model Realistic Mathematics Education”. 

Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Hasil penelitian ini menunjukkan 

                                                             
18 Indri Nurfauziah, Pupun Nuryani, dan Andhin Dyas Fitriani, ‘Penerapan 

Pendekatan RME’, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 4.1 (2019), 388–97. 
19 Nuril Istikhomah, ‘Peningkatan Kemampuan Berhitung Operasi Perkalian dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) di Kelas II MI Sunan Ampel 
Porong Sidoarjo’, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 
(2018), 1–26. 
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bahwa pengembangan lembar kerja peserta didik Matematika (LKPD) 

berdasarkan model pendidikan Matematika realistik di kelas V di SD 

Negeri 3 Karangnanas dapat digunakan sebagai bahan ajar sebagai 

bahan ajar Matematika pelengkap di sekolah dasar. Penilaian guru 

pada lembar kerja memperoleh skor 95%, dengan kriteria "Sangat 

Baik", respon peserta didik terhadap lembar kerja Matematika 

memperoleh skor rata-rata 93%, dengan kriteria "Sangat Setuju", 

lembar kerja mempengaruhi prestasi belajar peserta didik.20 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhizrah Gistituati dkk. dengan judul 

penelitian “Pengaruh Pendekaran Realistic Mathematic Education 

terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Matematika SD” dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimen jenis Quasy Experiment 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik yang 

diajar menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) memiliki motivasi yang lebih baik dari pada hasil belajar 

dengan motivasi belajar peserta didik yang diajar dengan metode 

konvensional di Kelas V SD Negeri 11 Kampung Jawa Kota Solok.21 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Shefriella Ema Nanda Putri dengan 

judul penelitian “Pendekatan Realistic Mathematic Education terhadap 

Kemampuan Berhitung Anak Autis Sekolah Dasar”, dengan 

menggunakan merode penelitian kuantitatif jenis pre-eksperimen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan, hasilnya terdapat hubungan pendekatan Realistic 

                                                             
20 Ruly Septian, Sony Irianto, dan Ana Andriani, ‘Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Matematika berbasis Model Realistic Mathematics Education’, Jurnal 
Educatio FKIP UNMA, 5.1 (2019), 59–67. 

21
 Nurhizrah Gistituati dkk, ‘Pengaruh Pendekatan Realistic Mathemathics Education 

terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Matematika SD’, Jurnal Basicedu, 4.1 (2020), 203–
9. 
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Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan berhitung anak 

autis di SDN Klampis Ngasem 1 Surabaya.22 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Jaswadi dan Baiq Sarlita K., 

dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Matematika Realistic 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Siswa SD Kelas Tinggi di 

SD Hadi Sakti” dengan metode penelitian eksperimen menggunakan 

post-test only control group design Hasil analisis data penelitian 

diperoleh bahwa ada pengaruh model pembelajaran Matematika 

Realistik terhadap kemampuan berhitung peserta didik.23 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurini dan Cahyaningsih dengan 

judul penelitian “The Effect of Realistic Mathematic Education towards 

Student Learning Motivation in Elementary School”. Penelitian ini 

menggunakan metode quasy eksperiment. Teknik pengambilan sampel 

dengan simple random sampling Sampel terdiri dari 20 peserta didik. 

SDN Cajati Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan data 

menggunakan respon kuesioner peserta didik. Hasil yang dianalisis, 

90% peserta didik menanggapi Realistic Mathematic membuktikan 

bahwa Pendidikan Matematika Realistik berpengaruh terhadap 

motivasi belajar peserta didik SD.24 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Sakinah dan Nuraini Lubis dan 

Paini dengan judul penelitian “The Application of Realistic Mathematic 

                                                             
22  Shefriella Ema Nanda Putri, ‘Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berhitung Anak Autis Sekolah Dasar’, Jurnal Pendidikan Khusus 
Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap Kemampuan Berhitung Anak 
Autis Sekolah Dasar, (2017)  

23 Lalu Jaswadi dan Baiq Sarlita K, ‘Pengaruh Penggunaan Matematika Realistik 
dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Siswa SD Kelas Tinggi di SD Hadi Sakti’, Jurnal 
Realita Bimbingan Konseling, 8 (2023).. 

24
 Y. Dwi Kurini and U. Cahyaningsih, ‘The Effect of Realistic Mathematic Education 

towards Student’ Learning Motivation in Elementary School’, Journal of Physics: Conference 
Series, 1477.4 (2020). 
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Education (RME) Increasing Students Mathematics Learning Outcomes 

in Class VI Social Materials SDN 101878 Kanan I Tanjung Morawa”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian ini membuktikan 

Realistic Mathematic Education (RME) dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.25 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Cendekiawaty dan Sugiman dengan 

judul penelitian “Realistic Mathematics Education: an Alternative to 

Improve Students Understanding of Fraction Concept”. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap 

konsep pecahan melalui pendekatan pendidikan Matematika realistik 

dengan meninjau literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

melalui pendekatan pendidikan Matematika realistik, peserta didik 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya 

dengan mengungkapkan ide-idenya selama proses pembelajaran. 

Peserta didik juga mampu membayangkan berbagai situasi yang 

terjadi dalam suatu permasalahan Matematika karena permasalahan 

tersebut berada dalam situasi nyata, dan permasalahan tersebut 

berkaitan dengan kehidupan peserta didik.26 

Adapun nilai kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

yaitu: 

                                                             
25 Ainur Sakinah, Nuraini Lubis, dan Paini, ‘The Application of Realistic Mathematic 

Education (RME) Increasing Students’ Mathematics Learning Outcomes in Class VI Social 
Materials SDN 101878 Kanan I Tanjung Morawa’, International Journal of Educational 
Research Excellence (IJERE), 1.1 (2022), 63–67 . 

26
 T. Cendekiawaty and S. Sugiman, ‘Realistic Mathematics Education: An Alternative 

to Improve Students’ Understanding of Fraction Concept’, Journal of Physics: Conference 
Series, 1581.1 (2020). 



14 
 

 
 

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas II sedangkan pada 

penelitian terdahulu dilakukan pada kelas 3, dan kelas tinggi (4,5 dan 

6) 

2. Materi yang digunakan untuk menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) pada penelitian ini adalah materi 

perkalian, sedangkan pada penelitian terdahulu materi yang 

digunakan untuk menerapkan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) adalah materi pecahan, bangun ruang, penjumlahan 

pecahan. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep sebelum penerapan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME). 

b. Kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep setelah penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME). 

c. Pengaruh penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk Peserta Didik 

1) Dari adanya penelitian ini diharapkan kemampuan berhitung peserta 

didik menjadi lebih baik. 
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2) Dapat mengubah persepsi peserta didik bahwa pelajaran 

Matematika adalah pelajaran yang sulit. 

b. Untuk Guru 

Dari adanya penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi 

rekomendasi guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran saat 

membelajarkan mata pelajaran Matematika pada peserta didik. 

c. Untuk Peneliti 

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya serta bahan perbandingan untuk 

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

1. Pengertian Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan pendekatan yang 

dikembangkan di Belanda, tepatnya di Institut Utrecht University pada tahun 

1971 yang dicetuskan oleh Hans Freundenthal, yang menganggap 

pembelajaran Matematika harus memiliki kedekatan dengan kehidupan 

sehari-hari.1 Dalam hal ini berarti dalam membelajarkan Matematika perlu 

dihubungkan dengan kehidupan nyata. 

Febrianti Hasan, dkk. berpendapat bahwa Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah pembelajaran Matematika yang dilakukan melalui 

interaksi dengan lingkungan, dimulai dari permasalahan yang bersifat nyata 

dan dalam penyelesaian masalah menggunakan keterampilan proses.2 Dalam 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) lebih mementingkan 

proses daripada hasil, karena sebagian dari aktivitas pembelajaran di kelas 

menggunakan diskusi dan kolaborasi, peserta didik diberikan kesempatan 

untuk mengutarakan argumen atau tanggapan terhadap teman kelasnya. Hal 

ini dilakukan agar peserta didik dapat menemukan kembali ide atau konsep 

Matematika. 

                                                             
1 Hans Freundenthal dalam Ika Firma Ningsih Dian Primasari, Zulela Zulela, dan 

Fahrurrozi Fahrurrozi, ‘Model Mathematics Realistic Education (RME) pada Materi Pecahan 
di Sekolah Dasar’, Jurnal Basicedu, 5.4 (2021), 1888–99. 

2
 Febiyanti Hasan, Sarson W.Dj. Pomalato, dan Hamzah B Uno, ‘Pengaruh Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari 
Motivasi Belajar’, Jambura Journal of Mathematics Education, 1.1 (2020), 13–20. 
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Menurut Bray and Tangney pada jurnalnya yang dikutip oleh Izmi 

Pranestika mengatakan bahwa Realistic Mathematics Education (RME) is one 

of the approaches which addresses problems caused by traditional and abstract 

mathematics learning.1 Maksudnya adalah pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) merupakan pendekatan yang dapat mengatasi 

permasalahan yang disebabkan oleh pembelajaran Matematika yang bersifat 

tradisional maupun abstak, yang secara tidak langsung dapat melatih peserta 

didik untuk menghubungkan konsep Matematika dengan pengalaman yang 

peserta didik alami di kehidupan sehari-hari.2 

Menurut Soedjaji yang mengatakan bahwa, pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) harus 

dimulai dari suatu hal yang real dengan melibatkan peserta didik secara 

langsung melalui kehidupan sehari-harinya.3 Maksud dari real (dunia nyata) 

adalah sesuatu yang kongkrit yang bisa dipahami oleh peserta didik dengan 

membayangkannya. Sedangkan maksud dari kehidupan sehari-hari adalah 

tempat peserta didik berada, misalnya lingkungan rumah, sekolah, 

masyarakat, ataupun keluarga. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan pendekatan yang 

diterapkan dengan menghubungkan permasalahan yang bersifat nyata, yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar peserta didik sesuai dengan konsep 

                                                             
1 Bray and Tangney, ‘Enhancing Student Engagement through the Affordances of 

Mobile Technology: A 21st Century Learning Perspective on Realistic Mathematics 
Education’, Mathematics Education Research Journal, 28 (2016), 173–97. 

2 Izmi Pranestika, ‘Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 
Terhadap Kemampuan Berhitung Pada Materi Keliling Bangun Datar Kelas III SD Al-Zahra 
Indonesia’, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020, 1–23  

3 R. Soedjadi, ‘Inti Dasar – Dasar Pendidikan Matematika Realistik Indonesia’, Jurnal 
Pendidikan Matematika, 1.2 (2014), 1–10. 
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Matematika dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengintruksi/membangun pengetahuan sesuai pemahamannya sendiri. 

2. Karekteristik Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Karakteristik yang dapat dilihat langsung dari pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) Matematika yang diajarkan dekat dan relevan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) memiliki lima karakteristik, yaitu: 

a. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran Matematika sebagai 

partisipan aktif dan mengerjakan masalah yang telah di desain secara 

khusus. 

b. Kegiatan pembelajaran harus diciptakan untuk memecahkan masalah 

yang diangkat dari kehidupan peserta didik yang telah disesuaikan 

dengan kemampuannya dan guru memposisikan dirinya sebagai 

fasilitator. 

c. Belajar dengan menemukan bimbingan. Guru yang merupakan kunci 

vital dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membimbing peserta 

didik untuk mendapatkan konsep dan prinsip Matematika dengan benar. 

d. Realistic Mathematic Education (RME) menarik permasalahan yang dekat 

dengan kehidupan sehari-hari dan diambil dari pengalaman peserta 

didik sendiri. 

e. Realistic Mathematic Education (RME) merupakan kegiatan 

pembelajaran konstruktivisme, karena peserta didik 

mengonstruksi/membangun pengetahuan dan pemahamannya dalam 

setiap permasalahan.4 

                                                             
4
 Nur Amaliyah Harapah, ‘Efektifitas Penggunaan Pendekatan RME (Realistic 

Mathematic Education) Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di kelas XI SMA 
Negeri 7 Padang Sidimpuan’, Jurnal Mathedu Matematika Education, 1 (2018), 66. 
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3. Tahapan Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) 

Pada penerapannya, pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) memiliki beberapa tahapan atau langkah-langkah. Izmi Pranestika 

dalam penelitiannya menuliskan tahapan-tahapan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) menurut Shoimin sebagai berikut: 

a. Memahami masalah secara realistik. Pada tahap ini guru memberikan 

masalah real yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

b. Menyelesaikan masalah secara realistik. Pada tahapan ini guru meminta 

peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 

Pada tahap ini guru berperan untuk memberikan dorongan dan stimulus 

berupa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

c. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Setelah menyelesaikan 

masalah secara mandiri, tahapan selanjutnya adalan peserta didik 

membandingkan dan menyampaikan jawaban dalam kelompok kecil. 

Selanjutnya hasil diskusi dibandingkan lagi pada diskusi kelas. 

d. Menarik kesimpulan. Setelah selesai mencari pemecahan masalah dan 

membandingan jawaban, langkah terakhir adalah kesimpulan. Guru 

menarik kesimpulan terkait konsep dari masalah yang telah 

didiskusikan.5 

4. Tujuan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Tujuan utama dalam penerapan pendakatan Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) adalah agar peserta didik mampu memahami 

dan mengontruksikan kehidupan nyata dengan Matematika. Dengan 

bimbingan guru, peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan cara atau 

                                                             
5 Soimin dalam Izmi Pranestika, dalam Shoimin. 68 Model Pembelajaran Inovatif 

dalam Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). 
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ide yang mereka bangun sendiri, yang secara tidak langsung meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Adapun tujuan penerapan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) menurut Endang sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman yang bermakna mengenai lingkungan sehari-

hari. 

b. Mendorong peserta didik untuk mencari sendiri dan mengaitkan 

pengetahuan dengan pengalaman yang mereka alami untuk diterapkan 

dalam pembelajaran.  

c. Menuntut peserta didik mencari secara mandiri konsep Matematika 

dengan bimbingan orang tua atau guru. 

d. Membuat peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan baru yang 

belum mereka ketahui sebelumnya.6 

5. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) 

Seperti halnya pendekatan pembelajaran yang lain, pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) sebagai berikut: 

a. Kelebihan dari pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

1) Pembelajaran Matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada peserta didik tentang hubungan kehidupan sehari-hari 

dengan pembelajaran matamatika. 

                                                             
6 Endang Susilowati, ‘Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Siswa SD 

melalui Model Realistic Mathematic Education (RME) pada Siswa Kelas IV Semester I Di SD 
Negeri 4 Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018’, 
Jurnal Pinus, 4 (2018), 45–46. 
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2) Pembelajaran Matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada peserta didik cara penyelesaian suatu soal atau masalah 

tidak harus sama satu sama lain. 

3) Pembelajaran Matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada peserta didik bahwa dalam mempelajari Matematika 

proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama untuk 

menemukan konsep Matematika.7 

b. Kekurangan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

1) Tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada peserta 

didik untuk melakukan penemuan kembali konsep konsep atau 

prinsip Matematika yang dipelajari. 

2) Pencarian soal bersifat kontekstual yang memenuhi syarat 

pembelajaran realistik.8 

B. Kemampuan Berhitung 

1. Pengertian Kemampuan Berhitung 

Kemampuan merupakan kesanggupan yang ada dalam diri seorang 

individu yang didapatkan dari gen atau bawaan dan dapat dilakukan dengan 

latihan-latihan yang mendukung seseorang tersebut dalam menyelesaikan 

tugasnya. Menurut Cony Semiawan kemampuan merupakan suatu daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan latihan.9 

Salah satu kemampuan yang dapat dikembangkan untuk 

                                                             
7 Melinda and Ariawan, h. 26. 
8 Sarah Prihatinia and Melva Zainil, ‘Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar ( Studi Literatur )’, 
Pendidikan Tambusai, 4.2 (2020), 1511–25. 

9 Cony Semiawan, Memupuk Bakat Dan Kreativitas Sekolah Menengah (Jakarta: 
Gramedia, 1984). 



22 
 

 
 

menumbuhkembangkan kemampuan kognitif anak adalah kemampuan 

berhitung. 

Kemampuan berhitung merupakan salah satu kemampuan yang 

diajarkan di sekolah. Berhitung sudah diajarkan pada peserta didik sejak 

mereka memasuki sekolah PAUD. Mulyono Abdurrahman dalam bukunya 

dengan judul pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, mengartikan bahwa 

berhitung merupakan cabang Matematika yang berkenaan dengan sifat 

hubungan-hubungan bilangan nyata dengan perhitungan terutama 

menyangkut hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.10  

Apabila diartikan lebih luas, kemampuan berhitung merupakan salah 

satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut 

dikarenakan hampir semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan 

kemampuan berhitung. Contohnya menabung, kegiatan jual beli, mengukur 

berat dan tinggi badan, menghitung waktu, menghitung jarak, dll. 

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berhitung merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan perhitungan dengan baik dan benar, dalam 

berbagai macam perhitungan dan pengenalan konsepnya, seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Empat hal 

tersebut merupakan salah satu bagian dasar dalam perhitungan. 

2. Indikator Kemampuan Berhitung 

Kemampuan berhitung adalah salah satu kemampuan kognitif yang 

memerlukan penalaran dan keterampilan dalam melakukan operasi hitung. 

Kemampuan berhitung memiliki beberapa indikator, yaitu: 

                                                             
10 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rinika 

Cipta, 2003). 
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a. Mampu menyelesaikan soal, seorang peserta didik mampu mengerjakan 

soal-soal tes yang diberikan oleh guru yang sesuai dengan kompetensi dan 

tujuan dalam pembelajaran. 

b. Mampu membuat soal dan penyelesaiannya, selain mampu dalam 

mengerjakan soal, peserta didik juga diharapkan mampu dalam membuat 

soal dan menyelesaikan soalnya secara mandiri. 

c. Mampu menjelaskan cara menyelesaikan soal, ketika peserta didik telah 

mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru ataupun soal yang 

mereka buat sendiri, mereka juga diharapkan mampu untuk menjelaskan 

cara menyelesaikan soal. 11 

 Menurut Direktorat pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar 

indikator kemampuan berhitung diantaranya, yaitu: 

a. Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang kesehariannya memerlukan keterampilan 

berhitung. 

b. Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang 

tinggi. 

c. Memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat 

memperkirakan kemungkinan urutan peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya. 

d. Memiliki kreativitas dan imajinasi yang menciptakan sesuatu secara 

spontan. 

e. Untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran.12 

                                                             
11 Rina Setiyowati, ‘Meningkatkan Kemampuan Operasi Hitung Perkalian 

Menggunakan Media Permainan Congklak pada Siswa Kelas 2 SD Negeri 182/I Hutan 
Lindung’ (Universitas Jambi, 2017). 

12 Aisyah, Nyimas, and Dkk, Pengembangan Pembelajaran Matematika SD (Direktorat 
jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007). 
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Adapun indikator berhitung yang digunakan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-harinya yang memerlukan keterampilan 

berhitung. 

c. Peserta didik memiliki pemahaman konsep terkait dengan materi yang 

diajarkan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berhitung 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung anak terdiri dari 

faktor dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

berasal dari dalam anak itu sendiri, yaitu intelegensi. Sedangkan faktor 

eksternal berasal dari luar anak, yaitu media dan metode dalam 

pembelajaran.13
 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung dibagi menjadi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

muncul dalam diri anak, yang berupa motivasi, gaya belajar, kematangan, dan 

bakat yang mereka bawa sejak lahir. Sedangkan faktor enternal adalah faktor 

yang berasal dari luar diri anak seperti pada saat proses belajar mengajar 

yang dapat mempengaruhi rendah atau tingginya kemampuan berhitung 

seorang anak, misalnya pembelajaran yang kurang menyenangkan, gaya 

belajar yang bersifat monoton, media pembelajaran yang kurang menarik, 

atau bahan ajar yang kurang tepat. 

                                                             
13

 Ariyanti and Zidni Immawan Muslimin, ‘Efektivitas Alat Permainan Edukatif (APE) 
Berbasis Media dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Anak Kelas 2 di SDN 2 
Wonotirto Bulu Temanggung’, Jurnal Psikologi Tabularasa, 1 (2020), 61. 
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C. Operasi Hitung Perkalian 

Perkalian merupakan salah satu materi (operasi hitung) yang 

penggunaannya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah 

dasar perkalian mulai diajarkan di kelas II semester 2. Menurut Haryono, dkk 

perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama pada setiap 

sukunya.14 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, sehingga salah satu 

syarat agar dapat memahami dan menguasai perkalian adalah dengan 

menguasai penjumlahan terlebih dahulu, dan hal tersebut dapat dilakukan 

dengan mengaitkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari terutama 

kehidupan yang ada di sekitar peserta didik. Misalnya: 

 

 

 

 

 

Jumlah kaki pada satu kursi adalah 4, apabila di dalam kelas terdapat 

4  kursi, berapakah semua kaki kursi dalam kelas? 

Jawab: 

Karena satu kursi memiliki 4 kaki dan di dalam kelas terdapat 4 kursi 

maka dapat dituliskan 4 + 4 + 4 + 4 = 16 

Jadi 4 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12 

  Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik kelas II 

materi perkalian , yaitu: 

                                                             
14 Haryono  dkk, Matematika untuk PGSD (Yogyakarta: Aditya media publishing, 

2014). 
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3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 

dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan pembagian. 

4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian.15 

D. Integrasi Ilmu Pengetahuan Umum dan Ilmu Pengetahuan Agama 

tentang Berhitung 

Penyebutan ilmu Matematika dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara 

langsung (tersurat), namun disebutkan secara tidak langsung (tersirat). Hal 

ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang bilangan-

bilangan (angka) yang merupakan dasar dari ilmu Matematika. Selain itu Al-

Qur’an juga membahas beberapa hal yang berhubungan dengan perhitungan. 

Misalnya perhitungan tentang banyaknya hukumam bagi yang melanggar 

perintah Allah, penetapan bagian warisan, perhitungan tahun dan waktu, dll.  

Salah satu ayat yang membahas mengenai perhitungan tahun dan 

waktu yaitu dalam QS Yunus/10: 5 

الْقمََسَ ووُْ  ىيِْهَ وَالْحِسَا ََۗ  هُوَ الَّرِيْ جَعلََ الشَّمْسَ ضِياَۤءً وَّ قدََّزَيٗ مَىاَشِلَ لِتعَْلمَُوْا عَددََ السِّ زًا وَّ

يٰتِ لِقوَْمٍ يَّعْلمَُوْنَ ٥ لُ الَّْٰ ُ ذٰلِكَ الََِّّ باِلْحَ َِّ  يفُصَِّ ل َََ اللّٰه ََ  مَا 

 

Terjemahnya: 
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan 
bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 
(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan 
hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 
yang mengetahui.16 

                                                             
 
15

 ‘Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2008’, h. 94. 

16 Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya. 
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Prof Dr. Quraisy Shihab menjelaskan tafsir dalam Al-Misbah bahwa 

uraian tentang kuasa Allah swt. serta ilmu dan hikmah-Nya dalam 

menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Dengan 

mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila matahari dan bulan diatur 

oleh-Nya, maka tentu lebih-lebih lagi manusia. Bahkan seluruh alam semesta 

diciptakan-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia.17 

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa: Dialah (Allah bukan selain-

Nya) yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah, yakni tempat-tempat bagi-Nya, yakni 

bagi perjalanan bulan itu atau bagi perjalanan bulan dan matahari itu, supaya 

kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.  Allah tidak 

menciptakan hal yang sangat agung itu melainkan dengan haq. Allah 

menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya kepada orang-orang 

yang terus-menerus ingin mengetahui (sebagaimana dipahami dari bentuk 

kata kerja masa kini yang digunakan oleh kata terakhir ayat ini).18 

Selain itu dalam islam terdapat beberapa ulama terkenal yang 

berpengaruh dalam bidang Matematika, diantaranya seperti Al-Khawarizmi 

yang dikenal sebagai penemu angka nol dan bapak aljabar, Abu Wafa Al- 

Bawzajani yang merupakan seorang ahli Matematika muslim terbesar dan 

ahli astronomi, Al-Battani yang seorang ahli astronomi dan Matematikawan 

Arab. Dari beberapa ulama yang berperan penting dalam ilmu Matematika 

dapat disimpulkan bahwa Matematika memiliki manfaat yang penting bagi 

kehidupan di dunia ini. 

                                                             
17

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 
(Lentera Hati: Jakarta, 2005), h. 19 

18  M. Quraish Shihab, h. 19. 
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Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan berhitung 

penting bagi setiap manusia. Dengan mengembangkan kemampuan 

berhitung manusia dapat mengetahui perhitungan tahun dan waktu. Selain 

itu, dalam Islam terdapat beberapa kegiatan yang sangat memerlukan 

kemampuan berhitung, misalnya salat, zakat, pembagian hak waris, 

perhitungan hari masa Iddah, dan masih banyak lagi kegiatan yang 

membutuhkan pengetahuan tentang berhitung.  

E. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir berisi teori-teori yang telah dikemukakan oleh 

peneliti yang memberikan gambaran kesesuaian dan argumentasi pada 

hubungan atau dampak pengaruh antara variabel yang akan dipecahkan dan 

variabel untuk memecahkan masalah. Kerangka pikir dapat disajikan dalam 

bentuk narasi, model bagan atau gambar. Adapun kerangka pikir pada 

penelitian ini akan disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurangnya kemampuan berhitung anak 

kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten 

Pangkep 

Pre-Test Post-Test 

Belum menerapkan pendekatan 

Realistic Mathematic Education 

(RME) 

Setelah menerapkan pendekatan 

Realistic Mathematic Education 

(RME) 

Analisis dan Hasil 

Penelitian 

Terdapat atau tidak 

terdapat pengaruh 

Penerapan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) 

Observasi dan wawancara  

 Pembelajaran cenderung bersifat abstrak 

 Peserta didik belum memahami operasi hitung perkalian 

Dukungan Penetilian Terdahulu 

Teori Kognitif Jean Piaget (tahapan operasional konkret: 7-12 tahun) 



 
 

30 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Saat melakukan penelitian, peneliti perlu memperhatikan etika dalam 

penelitian. Etika adalah konsep nilai yang berhubungan dengan norma, moral 

dalam hal kemanusiaan atau agama yang mengarah pada perilaku yang baik 

dan pantas. Adapun etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan seorang 

peneliti sebagai berikut: 

1. Jujur 

Pada saat mengumpulkan pengumpulan data, pelaksanaan metode 

dan prosedur penelitian, dan lain-lain dilakukan dengan jujur. Kejujuran 

pada penelitian ini dapat dilihat dari adanya dokumentasi, dan lembar hasil 

pengerjaan peserta didik. 

2. Merahasiakan data pribadi responden 

Peneliti diharapkan tidak menyebarluaskan data pribadi responden 

3. Tanggung jawab sosial.  

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, serta menjawab persoalan dengan memberikan solusi yang 

tepat pada permasalahan yang ada. 

4. Tidak diskriminasi 

Ketika melakukan penelitian, seorang peneliti tidak diperbolehkan 

memberlakukan subjek penelitian dengan melihat suku, agama dan ras. 

5. Legalitas 

Melakukan perizinan dan surat izin penelitian terhadap subjek yang 

akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan perizinan kepada 



31 
 

 
 

sekolah dengan membawa surat izin meneliti yang dikeluarkan oleh lembaga 

LP2M. 

6. Mengutamakan keselamatan manusia. 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang selalu mengutamakan 

keselamatan responden dan orang-orang sekitar tempat dilakukannya 

penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan alat berbahaya ataupun 

melakukan tindakan yang dapat membahayakan responden/orang yang 

terlibat pada penelitian ini. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian eksperimen jenis pre-

experimental design dengan menggunakan desain penelitian tipe one group 

pretest-posttest (non design). Rancangan one group pretest-posttest design ini 

terdiri atas satu kelompok yang telah ditentukan. Di dalam rancangan ini 

dilakukan tes sebanyak dua kali, yaitu sebelum diberi perlakuan disebut 

pretest dan sesudah perlakuan disebut postttest. Alasan dipilihnya desain 

penelitian ini karena masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel dependen.1 Adapun pola penelitian metode one group 

pretest-posttest design menurut Sugiyono sebagai berikut:2 

 

Keterangan: 

   : Nilai pretest (sebelum perlakuan) 

X : Penerapan Realistic Mathematic Education (RME) 

   : Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

                                                             
1
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, 2016), h. 74. 
2 Sugiyono, h, 74. 

𝐎𝟏 𝐗 𝐎𝟐 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten 

Pangkep, yang terletak di Jl. Raja Siang, Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. 

Pangkep, Sulawesi Selatan. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 sampai 

dengan tanggal 21 Juni 2024. 

C. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang di 

dalam penelitiannya memuat usulan penelitian, hipotesis penelitian, turun ke 

lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

menggunakan aspek pengukuran, perhitungan rumus, dan kepastian data 

numerik.3 Dari pendekatan kuantitatif ini akan diketahui ada atau tidaknya 

pengaruh penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap kemampuan berhitung peserta didik SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.4 Dengan kata lain, populasi adalah suatu himpunan yang dapat 

memberikan informasi untuk suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah 

                                                             
3
 Lukas and Musianto, ‘Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif 

dalam Metode Penelitian’, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 4.2 (2002), 125. 
4  Sugiyono, h. 80. 
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himpunan bagian dari suatu populasi yang karakteristiknya telah benar-

benar diselidiki.5 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sampel jenuh atau disebut dengan sensus. Digunakannya teknik 

pengambilan sampel ini karena populasi dari penelitian ini relatif kecil, yaitu 

populasi kurang dari 30.6 Maka pada pengambilan sampel ini, jumlah 

populasi sama dengan jumlah sampel yang digunakan. 

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep yang 

berjumlah 20 peserta didik. 

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian 

Kelas Laki-laki Perempuan 

II 14 6 

Jumlah 20 

E. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian adalah 

mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah tes. 

Tes merupakan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan ataupun 

bakat yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok.7 Pemberian tes 

dilakukan untuk mengukur kemampuan berhitung pada mata pelajaran 

                                                             
 5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D(Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016) 
6 Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, 2nd edn (Gowa: 

Pusaka Almaida, 2020). 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011). 
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Matematika dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME). 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan dan juga mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen 

penelitian adalah alat bantu pada waktu penelitian berlangsung dengan 

menggunakan suatu metode.8 Adapun instrumen penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah tes. 

 Tes merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur perlakuan, 

atau kinerja (performance) seseorang. Tes digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur kemampuan berhitung peserta didik. Adapun jenis tes yang 

digunakan adalah bentuk soal isian sebanyak 10 butir soal.  

G. Validasi  dan Realibilitas Instrumen 

1. Validasi Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data juga valid. Kevalidan sebuah instrumen berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Dalam memvalidasi instrumen tes pada penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi dari ahli (validator) untuk dilihat valid 

tidaknya instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini. Instrumen tes 

pada penelitian ini divalidasi oleh dua orang ahli, yaitu Ahmad Farham Majid, 

S.P d., M,Pd. dan Lisnasari Andi Mattoliang, S.Pd., M,Pd.. 

Adapun hasil dari validasi instrumen oleh ahli disajikan pada tabel 3.2 

sebagai berikut: 

                                                             
8 Arikunto. 
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Tabel 3. 2 Hasil Validasi RPP Materi Perkalian 

Ahli 

Butir 
Indikator Rata-rata Keterangan 

1-15 

1 66 4,4 Tinggi 

2 74 4,93 Tinggi 

 

Tabel 3. 3 Kategori Validasi 

Skor Kategori 

5 Sangat Tinggi 

4 Tinggi 

3 Cukup 

2 Rendah 

1 Sangat Rendah 

Berdasarkan hasil analisi data, didapatkan hasil validasi tes 

kemampuan berhitung sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Hasil Validasi Tes Kemampuan Berhitung 

Ahli 

Butir 
Indikator Rata-rata Keterangan 

1-5 

1 16 3,2 Tinggi 

 

Tabel 3. 5 Kategori Validasi 

Skor Kategori 

4 Sangat Tinggi 

3 Tinggi 

2 Cukup 

1 Rendah 
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Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3.2 dan 3.4, didapatkan 

bahwa hasil validasi RPP pendekatan Realistic Mathematic Education (RME)   

dan instrumen tes kemampuan berhitung kelas II, yang dihitung dengan 

bantuan aplikasi Microsoft  Excel berada pada kategori tinggi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan valid. 

Adapun untuk validasi tiap butir soal adalah dengan teknik korelasi 

product moment. Hal tersebut dikarenakan instrumen yang digunakan adalah 

instrumen tes bentuk soal isian.9 Adapun hasil validasi butir soal dapat dilihat 

pada tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 Validitas Butir Soal 

 Skor_Total Keterangan 

No_1a Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_1b Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_1c Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_1d Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_2a Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_2b Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_2c Sig. (2-tailed) .000 Valid 

No_3a Sig. (2-tailed) .155 Tidak Valid 

No_3b Sig. (2-tailed) .002 Valid 

No_3c Sig. (2-tailed) .002 Valid 

Skor_Total Sig. (2-tailed)  Valid 

 N 19  

                                                             
9 Rusydi Ananda dan Muhammad Fadhli, Educational Statistics Theory and Practice in 

Education, (Medan: CV Widya Puspita, 2018), h. 117. 
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Uji validitas butir soal menggunakan taraf signifikansi < 0,05. Dari 

tabel di atas, didapatkan bahwa dari 10 butir soal, terdapat 1 soal yang tidak 

memenuhi taraf signifikansi, sehingga soal tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu alat ukur dalam menilai apa yang 

akan dinilainya. Suatu alat ukur memiliki reliabilitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten.10 Untuk mengetahui 

reabilitas seluruh instrumen tespada penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. 

Adapun kriteria korelasi realibilitas instrumen adalah Jika nilai α > 0.7 

artinya reliabilitas mencukupi dan  apabila α > 0.80 dapat diartikan bahwa  

seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas 

yang kuat.11 Adapun hasil analisis realibilitas instrumen tes dengan 

berbabtuan aplikasi SPSS 25, sebagai berikut: 

Tabel 3. 7 Hasil Uji Realibilitas Instrumen 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 10 

Pada tabel 3.5, dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini reliabel, dikarenakan nilai α > 0,80 (0,908 > 0,80), 

sehingga diartikan bahwa  seluruh item reliabel dan seluruh tes secara 

konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisi data merupakan suatu proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

                                                             
10 Salim, ‘Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasi bagi Mahasiswa, Guru Mata 

Pelajaran Umum dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah’, Perdana Publishing, 2015, 115. 
11 Febrianawati Yusuf, ‘Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif’, 

Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7.1 (2018), 17–23. 
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dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan pula hipotesis penelitian 

seperti yang didasarkan oleh data. Adapun teknik analisis yang dipakai 

adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.12 Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk 

membuat kesimpulan secara umum. Adapun rumus yang dipakai dalam 

analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 

a. Mean (rata-rata) 

 

  ̅=
       

  
 13 

 

Keterangan: 

  ̅   = rata-rata 

    = jumlah frekuensi dan nilai tengah 

    = jumlah Frekuensi 

b. Median 

Me =     
 

 
    

 
  

                                                             
12

 Sugiyono, h. 15. 
13 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program 

SPPS/Lister Dalam Penelitian, IV (Depok: Ptraja Grafindo Persada, 2015), h.57. 
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Keterangan: 

Me = nilai tengah 

b = batas bawah kelas median (batas bawah-0,5)  

p = panjang kelas 

f = jumlah frekuensi kelas median 

F = jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median 

n = banyaknya data14 

c. Nilai minimum 

d. Nilai maksimum 

Tabel 3. 8 Kategorisasi Kemampuan Berhitung Peserta Didik 

Interval Kategori 

89-100 Sangat baik 

77-88 Baik 

65-76 Cukup 

0-64 Kurang 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Adapun teknik analisis statistik inferensial yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Uji Hipotesis (Uji-t). Test t atau t-test adalah teknik 

analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara dua mean sampel atau tidak.15 Pengujian 

hipotesis statistik, maka teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t 

berpasangan (paired sample t-test). Paired sample t-test digunakan untuk 

membandingkan mean hasil pretest dan mean hasil posttest dari satu 

                                                             
14

 Kadir, h. 58. 
15 Rusydi Ananda and Muhammad Fadhli, Statistik Pendidikan, 1st edn (medan: CV 

Widya Puspita, 2018). 
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kelompok sampel. Perhitungan ini dibantu dengan aplikasi IBM SPSS 25 untik 

memudahkan peneliti.  

Adapun rumus yang digunakan dalam teknik statistik paired sample t-

test sebagai berikut: 

     = 
 
  

√ 

 

Keterangan:  

t = nilai t hitung 

  = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

   = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 216 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan 0,05 

(    ) antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk 

mengetahui bahwa uji ini menerima atau menolak    sebagai berikut: 

Jika nilai signifikan   0, 05 maka    diterima dan    ditolak 

Jika nilai signifikan   0,05 maka    ditolak atau    diterima 

  : Penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) tidak 

berpengaruh pada kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae. 

  : Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

berpengaruh pada kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae. 

Adapun sebelum melakukan uji hipotesis paired sample t-test, data 

harus mememenuhi persyaratan, dengan melakukan uji prasyarat. Uji 

prasyarat yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas. Uji 

normalitas merupakan pengujian yang dilakukan pada data untuk 

                                                             
16

 Nuryadi dkk., Dasar-Dasar Statistik Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 
2017) h. 102.  
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mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah uji Shapiro Wilk. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah sampel berukuran kecil. yaitu kurang dari 30 orang, 

dengan taraf α = 0,05 

Adapun rumus yang uji normalitas Shapiro Wilk sebagai berikut: 

   = 
 

 
[           

 
   ]

 
 

Keterangan: 

D = Koefisien tes Shapiro Wilk 

  = Angka ke-1 pada data 

 = Rata-rata data 

  = Konversi statistik 

Jadi kesimpulannya adalah setelah peneliti mendapatkan hasil dari 

pretest dan posttest dan telah dilakukan uji prasyarat, maka dilakukan uji 

statistik parametrik yaitu uji-t dangan teknik statistik paired sample t-test. 

Adapun rumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

   :    =     

   :    ≠    

Ketarangan: 

   = Tidak terdapat pengaruh Penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap kemampuan berhitung. 

   = Terdapat pengaruh Penerapan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap kemampuan berhitung. 

   = Rata-rata hasil tes kemampuan berhitung peserta didik tanpa 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

kemampuan berhitung. 
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    = Rata-rata hasil tes kemampuan berhitung peserta didik dengan 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

kemampuan berhitung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disusun berdasarkan data yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian tentang kemampuan berhitung peserta didik dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME), meliputi hasil pretest, hasil posttest, dan hasil dari uji-t. Adapun 

deskripsi dan analisis data tentang pengaruh kemampuan berhitung peserta 

didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae. 

1. Deskripsi Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep Sebelum Diterapkan 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 6 

Sengkae, peneliti memperoleh data kemampuan berhitung kelas II dengan 

menggunakan instrumen tes. Adapun hasil pretest sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Hasil Pretest Kemampuan Berhitung Peserta Didik 
Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kelas Interval            

24-35 2 29,5 59 

36-47 6 41,5 249 

48-59 6 53,5 321 

60-71 1 65,5 65,5 

72-83 4 77,5 310 

Jumlah 19 - 1004,5 
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Keterangan: 

  = frekuensi 

  = nilai tengah kelas 

a. Mean 

 ̅  
       

  
  

  ̅  
      

  
  

  ̅ = 52,86 

b. Median 

Me =     ( 
 

 
    

 
 ) 

Me =         ( 
 

 
     

 
 ) 

Me =         ( 
      

 
 ) 

Me =           

Me = 50,25 

c. Nilai minimum 

Adapun nilai minimum pretest kemampuan berhitung adalah 24 

d. Nilai maksimum 

Adapun nilai maksimum pretest kemampuan berhitung adalah 83 

Tabel 4. 2 Deskripsi Pretest Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas 
II SD Negeri 6 Sengkae 

 N Minimum Maximum Mean Median 
Std. 

Deviation 

Pretest 

Kemampuan 

Berhitung 

19 24 83 52,86 50,25 16.016 

Valid N 

(listwise) 
19      

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai terendah dari hasil 

pretest adalah 24, dan nilai tertinggi dari hasil pretest adalah 83. Diperoleh 
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rata-rata nilai hasil pretest 52,86, median 50,25 dan standar deviasi sebesar 

16,016.  

Adapun untuk nilai presentase kemampuan berhitung peserta didik 

kelas II sebelum penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4. 3 Persentase Pretest Kemampuan Berhitung Peserta Didik 
Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0-64 (Kurang) 14 73.7 73.7 73.7 

65-76 (Cukup) 3 15.8 15.8 89.5 

77-88 (Baik) 2 10.5 10.5 100.0 

Total 19 100.0 100.0  

Berdasarkan data pada tabel 4.3, dari jumlah 19 peserta didik kelas II 

SD Negeri 6 Sengkae yang mengikuti pretest, pada kategori kurang terdapat 

14 orang dengan persentase 73,7%, pada kategori cukup terdapat 3 orang 

dengan persentase 15,8%, dan pada kategori baik terdapat 2 orang dengan 

persentase 10,5%. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

pretest berada pada kategori kurang dengan persentase 73,7%. Adapun hasil 

pretest kemampuan berhitung dapat dilihat pada diangram batang berikut: 

Gambar 4. 1 Diagram  Hasil Pretest Kemampuan Berhitung 
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Gambar diagram 4.1 menyajikan data hasil pretest kemampuan 

berhitung peserta didik. 1 peserta didik mendapatkan nilai 24, 1 peserta 

didik mendapatkan 34, 1 peserta didik mendapatkan 38, 3 peserta didik 

mendapatkan nilai 41, 2 peserta didik mendapatkan nilai 45, 4 peserta didik 

mendapatkan nilai 55, 2 peserta didik mendapatkan nilai 59, 1 peserta didik 

mendapatkan nilai 69, 2 peserta didik mendapatkan nilai 72, 1 peserta didik 

mendapatkan nilai 79, 1 peserta didik mendapatkan nilai 83. 

2. Deskripsi Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep Setelah Diterapkan 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

Adapun kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae setelah penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Hasil Posttest Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kelas Interval            

65-71 2 68 136 

72-78 4 75 300 

79-85 7 82 574 

86-92 1 89 89 

93-100 4 96 384 

Jumlah 18 - 1483 

Keterangan: 

  = frekuensi 

  = nilai tengah kelas 
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a. Mean 

 ̅  
       

  
  

  ̅  
    

  
  

  ̅ = 82,38 

b. Median 

Me =     ( 
 

 
    

 
 ) 

Me =        ( 
 

 
     

 
 ) 

Me =        ( 
    

 
 ) 

Me =        

Me = 81,5 

c. Nilai minimum 

Adapun nilai minimum posttest kemampuan berhitung adalah 65. 

d. Nilai maksimum 

Adapun nilai maksimum posttest kemampuan berhitung adalah 100. 

Tabel 4. 5 Deskripsi Posttest Kemampuan Berhitung Peserta Didik 
Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

 
N Minimum Maximum Mean Median 

Std. 

Deviation 

Posttest Kemampuan 

Berhitung 
18 65 100 82.38 81,5 10.590 

Valid N (listwise) 18      

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai terendah dari hasil 

posttest adalah 65, dan nilai tertinggi dari hasil pretest adalah 100. Diperoleh 
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rata-rata nilai hasil pretest 82,38, median 81,5, dan standar deviasi sebesar 

10,590.  

Adapun untuk nilai presentase kemampuan berhitung peserta didik 

kelas II setelah penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6 Persentase Posttest Kemampuan Berhitung Peserta Didik 
Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

65-76 (Cukup) 6 31.6 33.3 33.3 

77-88 (Baik) 8 42.1 44.4 77.8 

89-100 (Baik 

Sekali) 
4 21.1 22.2 100.0 

Total  18 94.7 100.0  

Missing System 1 5.3   

Total 19 100.0   

Berdasarkan data pada tabel 4.6, dari jumlah 19 peserta didik kelas II 

SD Negeri 6 Sengkae yang mengikuti posttest, pada kategori cukup terdapat 6 

orang dengan persentase 31,6%, pada kategori baik terdapat 8 orang dengan 

persentase 42,1%, dan pada kategori baik sekali terdapat 4 orang dengan 

persentase 21,1%. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

posttest berada pada kategori baik dengan persentase 42,1%. 

Adapun hasil posttest kemampuan berhitung dapat dilihat pada 

diangram batang berikut: 
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Gambar 4. 2 Diagram  Hasil Posttest Kemampuan Berhitung 

 

Gambar diagram 4.2 menyajikan data hasil posttest kemampuan 

berhitung peserta didik. 1 peserta didik mendapatkan nilai 65, 1 peserta 

didik mendapatkan 69, 2 peserta didik mendapatkan 72, 1 peserta didik 

mendapatkan nilai 73, 1 peserta didik mendapatkan nilai 76, 2 peserta didik 

mendapatkan nilai 79, 5 peserta didik mendapatkan nilai 83, 1 peserta didik 

mendapatkan nilai 86, 1 peserta didik mendapatkan nilai 93, 3 peserta didik 

mendapatkan nilai 100. 

3. Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 

6 Sengkae Kabupaten Pangkep 

Pengaruh Penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) terhadap Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep dapat dilihat dengan melakukan uji hipotesis, 

yaitu uji-t (Paired Sample t-test). Akan tetapi sebelum melakukan uji 

hipotesis, dilakukan pengujian prasyarat, yaitu uji normalitas data. 
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a. Uji Normalitas 

Adapun uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Shapiro Wilk yang dilalukan dengan menggunakan SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kemampuan Berhitung 
Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Pretest Kemampuan Berhitung .972 18 .830 

Posttest Kemampuan Berhitung .926 18 .165 

Berdasarkan tabel 4.7 pada pengujian normalitas Shapiro Wilk dapat 

diperoleh nilai tes kemampuan berhitung pretest dengan signifikansi 0,830 

dan posttes dengan nilai signifikansi 0,165. Maka dari nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil tes 

kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

berdistribusi normal. Oleh karena itu pengujian hipotesis (uji-t) dapat 

dilanjutkan. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t (paired sample t-tes). Uji 

paired sample t-test dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap Kemampuan 

Peserta Didik Kelas II, demngan membandingkan dua hasil mean (rata-rata) 

yang berbeda pada satu kelompok sampel.  

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan 0,05 

(    ) antara variabel dependen dan variabel dependen. Untuk 

mengetahui bahwa uji ini menerima atau menolak    sebagai berikut: 

Jika nilai signifikan   0, 05 maka    diterima dan    ditolak 

Jika nilai signifikan   0,05 maka    ditolak atau    diterima. 
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Adapun hasil uji hipotesis paired sample t-test dapat dilihat pada tabel 

4.8 dan 4.9 sebagai berikut:  

Tabel 4. 8 Uji Hipotesis Paired Sample Statistik 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Pretest Kemampuan 

Berhitung 
54.50 18 16.169 3.811 

Posttest Kemampuan 

Berhitung 
82.17 18 10.590 2.496 

Pada tabel 4.8 hasil mean dari pretest dan posttest kemampuan 

berhitung mengalami perubahan yang besar. Rata-rata (mean) pretest adalah 

54,50 lebih besar dari rata-rata (mean) dari posttest adalah 82,17. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berhitung peserta didik sebelum 

dan sesudah  penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

mengalami perubahan sebesar 27,67. Dari data tersebut didapatkan bahwa 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) berpengaruh terhadap 

kemampuan berhitung. 

Tabel 4. 9 Uji Hipotesis Paired Sample t-Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest 

Kemampu

an 

Berhitung 

- Posttest 

Kemampu

an 

Berhitung 

-

27.6

67 

9.31

8 
2.196 

-

32.300 
-23.033 

-

12.5

97 

17 
.000

1 
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Pada tabel 4.9, dalam  uji paired sample t-test yang dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 25 didapatkan nilai signifikansi 2-tailed sebesar 

0,0001, hal tersebut berarti taraf signifikansi 0,0001   0,05 (lebih kecil dari 

α). Pada tabel 4.9, didapatkan nilai          adalah 12,597 dengan df (derajat 

kebebasan) adalah 17. Maka dari data tersebut didapatkan                    

(12,597   2,110), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil dari pretest dan posttest kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae. 

Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil keputusan bahwa    

ditolak atau    diterima. Artinya adalah Pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) berpengaruh terhadap kemampuan berhitung peserta didik 

kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep. 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep Sebelum Penerapan Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) 

Kemampuan berhitung merupakan sebuah kemampuan yang dimiki 

anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

ataupun pembagian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian pre-experimental design dengan desain one group pretest-posttes. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest dan posttes pada 

satu kelas yang sama. Pemberian pretest dilakukan sebelum penerapan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME), sedangkan pemberian 

posttest dilakukan setelah penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME). 

Hasil analisis deskriptif peserta didik pada pretest kemampuan 

berhitung diperoleh rata-rata dengan nilai 52,86 yang berada pada kategori 
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rendah. Hal tersebut dikarenakan peserta didik kelas II SD Negeri Sengkae 

Kabupaten Pangkep belum sepenuhnya memahami materi perkalian. 

Pembelajaran materi perkalian yang dilakukan sebelumnya belum mencapai 

tujuan pembelajaran secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena 

karena pembelajaran yang dilakukan masih cenderung bersifat abstrak. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung adalah 

faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya kegiatan 

pembelajaran. Pada pembelajaran yang dilakukan sebelum penerapan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME), proses pembelajaran 

masih bersifat abtrak (kurang menghubungkan dengan hal yang berkaitan 

dengan kehidupan sekitar). Pemberian materi perkalian cenderung berpusat 

pada tabel perkalian. Oleh karena itulah nilai pretest yang telah diberikan 

kepada 19 peserta didik memperoleh  rata-rata dengan kategori rendah. 

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ninda Agustina, Oyon Haki Pranata, dan Akhmad Nugraha. Pada penelitian 

tersebut diperoleh nilai pretest sebesar 41,00 dengan kategori sedang.  Hal 

tersebut disebabkan karena pemahaman peserta didik terkait materi yang 

diajarkan kurang.1 

2. Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 

Sengkae Kabupaten Pangkep Setelah Penerapan Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) 

Kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep setelah penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) dapat dilihat dari nilai posttest yang diperoleh peserta 

didik. Pemberian posttest dilakukan setelah penerapan pendekatan Realistic 

                                                             
1 Agustina, Pranata, and Nugraha. 
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Mathematic Education (RME) pada materi perkalian dengan beberapa kali 

pertemuan. 

Hasil analisis deskriptif peserta didik pada posttest kemampuan 

berhitung diperoleh rata-rata dengan nilai 82,38 dengan kategori baik. Pada 

hasil posttest, kemampuan peserta didik meningkat. Hal tersebut 

dikarenakan pada pembelajaran matematika materi perkalian yang telah 

dilakukan dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME). Sehingga peserta didik dapat memahami materi perkalian dengan 

baik. 

Penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 

Sengkae karena pendekatan tersebut membuat peserta didik memahami 

materi perkalian secara langsung yang dihubungkan dengan kehidupan 

sekitar mereka. 

Hal tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif yang dikemukakan 

oleh Jean Piaget, bahwa perkembangan kognitif anak usia 7-11 tahun berada 

pada tahapan operasional konkret.2 Maksudnya adalah anak pada usia 

tersebut lebih memahami hal-hal atau sesuatu yang bersifat nyata/konkrit. 

Oleh karena itu, setelah penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME), kemampuan berhitung peserta didik meningkat. 

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Cendekiawaty dan Sugiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

pendekatan pendidikan Matematika Realistik, peserta didik mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya dengan 

                                                             
2
 Jean Piaget dalam Leny Marinda, ‘Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan 

Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar’, An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan 
Keislaman, 13.1 (2020), h. 116.. 
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mengungkapkan ide-idenya selama proses pembelajaran. Peserta didik juga 

mampu membayangkan berbagai situasi yang terjadi dalam suatu 

permasalahan Matematika, karena permasalahan tersebut berada dalam 

situasi nyata, dan permasalahan tersebut berkaitan dengan kehidupan 

peserta didik.3 

3. Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas II SD Negeri 

6 Sengkae Kabupaten Pangkep 

Pengaruh pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

kemampuan berhitung peserta Didik Kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten 

Pangkep dibuktikan dengan melakukan uji hipotesis uji-t dengan 

menggunakan desain paired sample t-test.  

Berdasarkan hasil uji-t yang dilakukan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS 25 didapatkan nilai          adalah 12,597 dengan df (derajat 

kebebasan) adalah 17. Maka dari data tersebut didapatkan                    

(12,597   2,110), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil dari pretest dan posttest kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD 

Negeri 6 Sengkae.Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan berhitung dan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME). 

Selain itu apabila dilihat dari perbedaan mean (rata-rata) didapatkan 

hasil pretest sebesar 54,50 dan hasil posttest sebesar 82,17. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa nilai tes yang diberikan kepada peserta didik setelah 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) berbeda jika  

                                                             
3 Cendekiawaty dan Sugiman. 



56 
 

 
 

dibandingkan sebelum penerapan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME). Adapun perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest 

sebesar 27,67. 

Adapun faktor dari perbedaan hasil pretest dan posttest kemampuan 

berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae dikarenakan adanya 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) dapat membuat peserta didik 

memahami konsep materi perkalian, sehingga kemampuan berhitung 

mereka meningkat. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani Nur 

dan Andi dian Anggraini. Penelitian ini merupakan penelitian meta analisis 

(merangkum, meriview, dan menganalisis hasil penelitian sebelumnya), 

adapun diperoleh hasil penelitian dengan menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) lebih baik apabila dibandingkan dengan hasil 

belajar Matematika tanpa menerapkan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) di sekolah dasar. Hal tersebut dibuktikan nilai rata-rata 

effect size yang diperoleh sebesar 0,796 yang berada pada kategori efek yang 

besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) efektif terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar.4 

Hal tersebut juga sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Ninda 

Agustina, Oyon Haki Pranata, dan Akhmad Nugraha. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) dan tidak menerapkan pendekatan Realistic 

                                                             
4
 Fitriani Nur and Andi Dian Angriani, ‘Meta Analisis: Pengaruh Penerapan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar’, 
AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 8.1 (2021). 
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Mathematic Education (RME) memiliki perbedaan yang besar, yaitu  rata-rata 

hasil pretest sebesar 41,00 dengan dengan kategori sedang, sedangkan rata-

rata hasil posttest atau setelah diberi perlakuan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) sebesar 75,20 dengan 

kategori tinggi .5 

Dari dukungan penelitian terdahulu dapat memperkuat bahwa 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

mempengaruhi kemampuan berhitung peserta didik. 

Dengan demikian berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka  

   di tolak dan     diterima, yang berarti bahwa pengaruh yang signifikan 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten 

Pangkep. 

                                                             
5 Agustina, Pranata, and Nugraha. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep sebelum diterapkan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) dikategorikan kurang dengan 

persentase 73.7%, dengan nilai rata-rata 52,86. 

2. Kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae 

Kabupaten Pangkep sebelum diterapkan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) dikategorikan baik dengan persentase 

42,1%, dengan nilai rata-rata 82,38. 

3. Penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berhitung 

peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae Kabupaten Pangkep dengan 

taraf signifikansi 0,0001 < 0,05. Adapun nilai          adalah 12,597 

dengan df (derajat kebebasan) adalah 17,dari data tersebut 

didapatkan                    (12,597   2,110), yang berarti bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil dari pretest dan posttest 

kemampuan berhitung peserta didik kelas II SD Negeri 6 Sengkae.
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B. Implikasi dan Saran 

1. Bagi guru, pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik, oleh karena itu, 

pendekatan pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam membelajarkan Matematika. 

2. Bagi sekolah, dapat menjadikan kemampuan berhitung peserta didik 

lebih baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik, khususnya pembelajaran matematika.  

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini akan menjadi tambahan wawasan 

bagi peneliti dan peneliti lain sebagai acuan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

4. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah media yang 

digunakan peneliti kurang bersifat nyata dan adanya keterbatasan 

jumlah untuk digunakan pada perkalian yang tinggi. Sehingga 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memilih media yang lebih 

sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). 
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HASIL PRETEST DAN POSTTEST PESERTA DIDIK KELAS II SD NEGERI 6 

SENGKAE 

Peserta 
Didik 

Pre Test Post Test 

A 55 79 

B 45 76 

C 45 79 

D 41 72 

E 72 83 

F 55 83 

G 59 100 

H 59 83 

I 83 100 

J 41 72 

K 79 86 

L 34 65 

M 55 83 

N 24 69 

O 38 73 

P 69 93 

Q 72 100 

R 55 83 

S 41 
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