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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 tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 es (dengan titik di atas)   ث

 Jim J Je ج

 h a h  ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zet (dengan titik di atas)   ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s ad s  es (dengan titik di bawah) ص

 d a d  de (dengan titik di bawah) ض

 t a t  te (dengan titik di bawah) ط

 z a z  zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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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 dipotong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 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

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
 fath ah A A ا

 Kasrah I I ا  

 
 
 d ammah U U ا
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Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 
 
يْف

 
 kaifa :  ك

وْل    haula :  ه 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

 Contoh: 

ات    ma ta : م 

ى م    rama : ر 

يْل    qī la :   ق 

وْت   م   yamu t : ي 

1. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbu t ah ada dua, yaitu ta marbu t ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya adalah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْ   fath ah danya Ai a dan i ى 

وْ   fath ah danwau Au a dan u ى 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َ ى َ ا      ... ... fath ah danalif atauya A  a dan garis di atas 

 Kasrah danya I  i dan garis di atas ىى

و  d ammahdanwau U  u dan garis di atas ى 
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[t]. Sedangkan ta marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu t ah diikut oleh kata 

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

maka ta marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

 
 
ة وْض    ر 

 ْ
ال   ال ف 

ْ
 raud ahal-at fa l :  ط

 
 
ة يْن  د 

 ْ
لْ
 
  ا

 
ة
 
ل اض  ف 

ْ
 al-madī nahal-fa d ilah :  ال

 
 
ة م 

ْ
حك

ْ
ل
 
 al-h ikmah :   ا

2. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( `ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

 Contoh: 

 
 
نا بَّ  <rabbana : ر 

ا يْن  جَّ
 
 <najjaina:  ن

ق   ح 
ْ
ل
 
 al-haqq :   ا

م   ع  
 
 nu“ima :   ن

و   د   aduwwun‘ :  ع 

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

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

 Contoh: 

ي   ل 
 Alī  (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ : ع 

ر   ي   ع   Arabī  (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :     ب 
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3. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  

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

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

مْس   لشَّ
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   ا

 
 
ة
 
ل ز 
ْ
ل لزَّ

 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
 
ة ف  س 

ْ
ل ف 

ْ
ل
 
 al-falsafah :  ا

د  
 
لا ب 

ْ
ل
 
 al-bila du :  ا

4. 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: 

وْن   ر   ta’muru na : م 

وْع   لنَّ
 
 ‘al-nau :   ا

يْء  
 

 syai’un :  ش 

رْت   م 
 
 umirtu : أ

5. 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 
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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: 

Fī Z ila lal-Qur’a n 

Al-Sunnah qablal-tadwī n 

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

6. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

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

huruf hamzah.  

 Contoh: 

يْن   dī nulla h  الل   د  ا  billa h  لله ب 

Adapun ta marbu t adi akhir kata yang disandarkan kepada lafz   al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

مْ  يْ  ه  ة   ف  حْم   hum f ī  rah matilh   الل   ر 

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 
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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: 

 Wama  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wud i‘alinna s ilallaz ī  biBakkatam uba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī unz ila fihal-Qur’a n 

Nas ī ral-Dī nal-T u sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz min al-D ala Al-Munqiz 

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

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

harus disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 

 

 

 

Abu  al-Walī d Muh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu  al-

Walī dMuh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu) 

Nas r H a mid Abu  Zaid, ditulis menjadi: Abu  Zaid, Nas r H a mid (bukan: 

Zaid,Nas r H a mid Abu ) 
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B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحة  =  ص

مكان بدون  =    دم  

وسلم  عليه الل صلى =   صلعم  

 طبعة  =   ط

ناشر  بدون  =    دن   

اخرها الى =   الخ \ اخره  الى  
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ABSTRAK 

Nama : Nayla Saada Tauhid 

Nim  : 20800120085 

Judul  : Analisis Kemampuan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal    

Higher Order Thinking Skill (HOTS) Matematika Pada Kelas  di SD 

Negeri Minasa Upa Kota Makassar.  

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal Higher Order Thinking skill (HOTS) 

Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar. 2) Untuk 

memetakan tingkat kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) matematika pada kelas V SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitafif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh peserta didik 

kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar sebanyak 90 orang. Adapun 

teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan propotional random 

sampling. Sehingga terpilih 30 orang sebagai sampel penelitian. Dan 

instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah tes essay dan lembar 

observasi. Data analisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk 

rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2  

Hasil analisis menunjukkan, 1) Kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal Higher Order Thinking Skill (HOTS)  Matematika kelas V 

SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar berada pada kategori sedang dengan 

persentase 70%, 2) Tingkat kesulitan belajar peserta didik dalam 

menyelesaikan soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) matematika kelas V SD 

Negeri Minasa Upa Kota Makassar dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu: 

subjek berkemampuan tinggi, subjek berkemampuan sedang dan subjek 

berkemampuan rendah. Subjek berkemampuan tinggi ada 16,7% dari seluruh 

subjek. Subjek berkemampuan sedang ada 70% dari seluruh subjek. Dan 

subjek berkemampuan rendah ada 13,3% dari seluruh subjek.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal Higher Order Thinking Skill (HOTS)  Matematika 

dikembangkan dengan konsep Matematika yang lebih mendalam. 2) guru 

perlu mengembangkan strategi pengajaran kepada peserta didik dalam 

memecahkan soal-soal Higher Order Thinking Skill (HOTS)  Matematika. 3)  

Dukungan orang tua di sekolah tersebut hendaknya sejalan  agar tujuan 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut bisa dicapai.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar 

atau sengaja untuk membentuk perilaku seseorang atau masyarakat, dari 

keadaan tertentu ke suatu keadaan yang lebih baik. Pendidikan juga 

menghasilkan modal untuk membentuk pola pikir dan pengembangan 

intelektual serta sarana untuk meneruskan model-model, nilai serta 

gagasan-gagasan pada cara berpikir.  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

pasal 1, disebutkan  Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik   secara   

aktif   mengembangkan   potensi   dirinya   untuk   memiliki   kekuatan   

spiritual   keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  

mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan masyarakat”. 1 

Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari 

kata ‘didik’ serta mendapatkan imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga kata 

ini  memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan 

membimbing.2 

Pengajaran adalah sebuah cara perubahan etika serta perilaku oleh 

individu atau sosial  dalam   upaya   mewujudkan kemandirian dalam rangka 

mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, 

 

1Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 
kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 783. 

 



 
 

2 
 

 
 

pembelajaran, bimbingan serta pembinaan. Secara harfiah  arti  pendidikan  

adalah  mendidik  yang  dilaksanakan  oleh seorang  pengajar  kepada  

peserta  didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa 

memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan 

etika-akhlak, serta menggali pengetahuan setiap  individu.3 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan yang 

pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau hasil pendidikan yang 

berkualitas. Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan yang ada, sehingga mampu menciptakan 

generasi penerus bangsa yang handal dan mampu menghadapi berbagai 

tantangan kehidupan. Perbaikan dan penyempurnaan ini meliputi 

perbaikan dalam sistem pendidikan ataupun hal yang langsung dikaitkan 

dengan praktik pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang 

Pendidikan Menengah, tampak jelas bahwa sebagai rancangan 

penyempurnaan kurikulum diharapkan peserta didik dapat 

mengembangkan diri dalam berpikir. Salah satu tujuan pembelajaran 

Matematika pada kurikulum adalah untuk berpikir kritis. Berpikir kritis 

adalah perwujudan dari berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking 

skill (HOTS). Berpikir kritis dapat meningkatkan pemahaman konsep serta 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk 

 

3Suparlan, Suparlan. "Pengguatan Pendidikan Ahlak Siswa dengan Kegiatan 
Imtaq." khatulistiwa 4, no.1 (2023):h. 4. 
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menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya dalam pembelajaran  

Matematika.4 

Dalam Al-Qur’an sangat banyak ayat tentang perintah bagaimana 

seharusnya ummat islam menuntut ilmu, seperti misalnya Allah Subhanahu 

Wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Nahl /16:78. 

مْعَ   مُ السَّ
ُ
ك

َ
جَعَلَ ل  وَّ

ۙ
ا ٔـً يْ

َ
 ش

َ
مُوْن

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
هٰتِك مَّ

ُ
وْنِ ا

ُ
 بُط

ْۢ
نْ مْ مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
ُ ا وَاللّٰه

 ۙ 
َ
ة

َ
د ٕـِ

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
  وَالْ

َ
رُوْن

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل  

Artinya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 
penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.5 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut 

Allah SWT menyebutka n berbagai anugerah yang Dia limpahkan kepada 

hamba-hamba-Nya. Sesudah mencapai kesempurnaan, Allah mengeluarkan 

manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. 

Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah menganugerahkan potensi, bakat, 

dan kemampuan seperti berpikir, berbahagia, mengindra, dan lain 

sebagainya pada diri manusia. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah 

segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan 

tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan 

batil. Dengan pen-dengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, 

manusia mengenali dunia sekitarnya, mempertahankan hidupnya, dan 

mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan perantaraan akal 

 
4Alya, and Nurul Taufiki Ufa Kamila"Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP 

dalam Menyelesaikan Soal HOTS Sistem Persamaan Linear Dua Variabel."  Jurnal Riset Dan 
Inovasi Pendidikan Matematika 2, no. (2021):h. 2. 

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sukses Publishing, 
(2012), h. 446. 

https://waqfeya.net/book.php?bid=1696
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dan indra, pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin 

bertambah dan berkembang.  

Pada ayat ini Allah sedari awal telah membekali hal yang paling 

dasar dalam proses pendidikan. Allah menciptakan manusia sejak awal 

lengkap dengan segenap potensi berupa penglihatan, pendengaran, dan 

hati untuk dapat menempuh proses pendidikan, manusia juga dianugerahi 

penglihatan dan pendengaran untuk dapat mengembangkan aspek kognitif 

dan psikomotoriknya, sedangkan hati diberikan untuk mengembangkan 

aspek afektif yang mengarah kepada akhlak. 

Sehingga jika dihubungkan dengan peserta didik sebagai komponen 

pendidikan, maka menurut ayat di atas adalah bahwa semua manusia yang 

lahir ke dunia dengan sudah membawa potensi masing-masing, sejatinya 

adalah peserta didik yang perlu mendapatkan pendidikan. Proses 

pendidikan yang dilalui baik melalui tarbiyah, ta’lim, maupun ta’dib harus 

didapatkan ketika ia dilahirkan dan menumbuh kembangkan potensi-

potensi atau kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan akhir dari 

kehidupan manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepadaNya. 

Belajar mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Dengan 

belajar orang akan memiliki pengetahuan. Oleh sebabnya belajar dapat 

menambah ilmu pengetahuan baik teori maupun praktik serta belajar 

dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Pada hakikatnya, proses pembelajaran 

merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Guru sebagai 

penyampaian materi pembelajaran dan peserta didik sebagai pencari ilmu 

pengetahuan sekaligus sebagai penerimaannya. Kemampuan berasal dari 

kata dasar “mampu” yang artinya kepiawaian, kemauan atau kemahiran. 

Kemampuan adalah proses dalam mendapatkan solusi, dimengerti serta 



 
 

5 
 

 
 

dipahaminya suatu persoalan secara bermakna. Sardiman  menyatakan 

kemampuan adalah menguasai sesuatu dengan pikiran. Menyelesaikan 

sama halnya dengan memecahkan baik itu soal masalah, dan lain hal 

sebagainya. Soal adalah sesuatu yang dapat dipecahkan. Sedangkan 

Matematika itu sendiri ialah prosedur yang diterapkan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah dalam keseharian. Berdasarkan 

pengertian -pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan kemampuan menyelesaikan soal Matematika adalah dimengerti 

serta dipahaminya suatu persoalan dalam memecahkan soal serta masalah 

dalam kehidupan sehari-hari.6 

Matematika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan 

pemahaman yang sangat tinggi dan tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga 

harus dipahami secara benar. Matematika ini mempelajari tentang pola 

keteraturan dan juga struktur yang terorganisasikan. Konsep Matematika 

ini disusun teratur yang dimulai dari sederhana sampai yang paling 

kompleks, logis, terstruktur dan sistematis. Jadi dapat diketahui bahwa 

Matematika adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari.7  

Matematika sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan 

tujuan agar peserta didik mampu mengembangkan konsep dan 

kemampuan Matematika berdasarkan pengalamannya. Peserta didik 

dikatakan mampu menyelesaikan suatu masalah jika peserta didik dapat 

atau mampu menggunakan pengetahuannya dalam situasi baru.  

 
6Hasyim, M., & Andreina, F. K. ”Analisis High Order Thinking Skill (HOTS) Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Open Ended Matematika”. FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan 
Matematika 5, no.1(2016):h. 55-64. 

7Pujiana, Etika. “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dalam 
Menyelesaikan Soal Matematika Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS)”. Thesis (UIN 
Mataram, 2022) 
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Matematika terdiri dari berbagai topik yang saling berkaitan satu 

sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam Matematika, 

tetapi terdapat juga keterkaitan antara Matematika dengan disiplin ilmu 

dan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kaitan antar topik dalam 

Matematika, Matematika dengan ilmu lain, dan Matematika dengan 

kehidupan sehari-hari disebut koneksi matematis. Dengan demikian, 

apabila seseorang mempelajari Matematika, ia akan belajar mengoneksikan 

Matematika. 8 

Penyelesaian soal Matematika bukan sekadar melihat hasil yang 

diperoleh melainkan juga dengan memperhatikan langkah-langkah atau 

prosesnya dalam menyelesaikan soal. Peserta didik diharap mampu 

melaksanakan proses atau tahap demi tahap dalam menyelesaikan soal, 

dengan demikian dapat diketahui alur berpikir serta pemahamannya dalam 

mengaplikasikan konsep Matematika yang telah diajarkan. Beberapa 

langkah dalam menyelesaikan soal matematika yaitu; 1) mencermati soal 

agar dapat menangkap makna dari setiap kalimat; 2) mengungkap serta 

membedakan yang diketahui serta yang ditanyakan; 3) merancang model 

matematika yang terbentuk; 4) menyelesaikan soal dengan mengikuti 

aturan Matematika untuk memperoleh jawaban; 5) mengembalikan 

jawaban yang diperoleh ke pertanyaan awal.9 

Higher order thinking skill (HOTS) adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk berpikir kritis, metakognitif, kolaboratif dan 

 
8Meylinda, Dessy, and Edy Surya. "Kemampuan Koneksi dalam Pembelajaran 

Matematika di Sekolah." Jurnal Pendidikan Matematika 1, no.1 (2017): h.4. 

9Restu Wildayanti Ramli, “Analisis Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 
HOTS Matematika Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pokok Bahasan Pola Bilangan Pada 
Kelas  VIII A SMP Negeri 1 Sungguminasa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Matematika UNISMUH Makassar,2020), h.11. 
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komunikatif. Kemampuan berpikir adalah kemampuan yang bertujuan 

mendorong seseorang untuk dapat menemukan ide-ide dan informasi 

dengan cara tertentu. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif  

yang bertujuan untuk mengasah keterampilan seputar pengetahuan. HOTS 

merupakan suatu keterampilan berpikir yang tidak hanya membutuhkan 

keterampilan mengingat, tetapi membutuhkan keterampilan lain yang lebih 

tinggi. Indikator untuk mengukur HOTS  meliputi keterampilan 

menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. 10 

HOTS dibagi ke dalam kategori berpikir logis dan kritis, berpikir 

reflektif, berpikir metakognitif, dan berpikir kreatif. Berdasarkan 

taksonomi bloom revisi, level kognitif indikator HOTS dalam aspek berpikir 

kritis meliputi Menganalisis (C4) dan Mengevaluasi (C5). Level C4 memiliki 

indikator antara lain membedakan, yaitu mampu memilah informasi, 

mengorganisasi berarti dengan mengidentifikasi informasi ke dalam 

kerangka kerja yang terorganisir dan mampu mengenali hubungan antara 

banyak komponen dari setiap struktur organisasi, maka dapat 

menghubungkan informasi.. Level C5 memiliki indikator yaitu memeriksa 

dan mengkritik. Memeriksa yaitu kemampuan untuk menilai keabsahan 

suatu pertanyaan, memutuskan apakah akan menerimanya, dan menilai 

informasi dengan menggunakan standar yang telah ditentukan.11 

Berdasarkan penelitian yang relevan, peneliti mencoba untuk 

menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik, karena 

 
10Narut, Yosef Firman, and Yuliana Wahyu. "Pembelajaran IPA Berorientasi Higher 

Order Thingking Skill (HOTS) Di Sekolah Dasar." Jurnal Literasi Pendidikan Dasar 4, no.1 
(2023):h. 85-91. 

11Saraswati, Putu Manik Sugiari, and Gusti Ngurah Sastra Agustika. "Kemampuan 
Berpikir Tingkat Tinggi dalam Menyelesaikan Soal HOTS Mata Pelajaran Matematika." Jurnal 
Ilmiah Sekolah Dasar 4, no.2 (2020):h. 260. 
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HOTS pada peserta didik guna menghadapi tantangan untuk memecahkan 

suatu masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan ide-ide 

yang kreatif. Terdapat beberapa informasi berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan salah seorang guru 

yang bernama Ibu Nur Igawati, S.Pd., M.Pd. , yakni di SD Negeri Minasa Upa 

Kota Makassar telah melaksanakan peraturan pemerintah yaitu dengan 

menerapkan kurikulum merdeka dan di sekolah tersebut sudah lama 

menerapkan soal-soal HOTS untuk membantu peserta didik dalam 

melaksanakan ujian dan melatih kemampuan berpikir kritis. Dilihat dari 

nilai Ujian Tengah Semester (UTS), didapati peserta didik memiliki nilai 

yang beragam karena kurangnya latihan soal-soal HOTS serta terdapat 

kesulitan pada saat proses pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

peserta didik juga memiliki kemampuan yang beragam dalam 

menyelesaikan soal HOTS , oleh karena itu peneliti akan menganalisis 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS secara lebih 

spesifik dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan mencakup 

kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan soal HOTS. Untuk itu 

penelitian tertarik untuk mengambil judul tentang analisis kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika pada kelas V di 

SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah rumusan 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

HOTS Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota 

Makassar?  
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2. Bagaimana tingkat kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal HOTS Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota 

Makassar? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian analisis HOTS 

adalah komponen penting dalam merancang penelitian yang fokus pada 

mengukur dan memahami kemampuan peserta didik dalam berpikir 

tingkat tinggi. 

Higher Order Thinking Skill atau Pemikiran Tingkat Tinggi yang biasa 

disingkat dengan HOTS sebenarnya tidak memiliki makna yang tunggal. 

Para pakar masih berbeda pendapat tentang HOTS tersebut. Namun 

demikian, para pakar itu sepakat bahwa mengingat informasi, atau bahkan 

memahami informasi masih belum dikatakan HOTS. Di samping level C4, 

C5, dan C6 dari Taksonomi Bloom, yang juga termasuk dalam kategori HOTS 

adalah berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan 

keputusan.12 Dalam Konteks penelitian ini, HOTS  merujuk pada 

kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi informasi serta konsep Matematika dengan 

kritis dan kreatif. Ini mencakup kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal Matematika yang memerlukan penalaran dan 

pemecahan masalah yang lebih kompleks.  

Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal mencakup 

beberapa aspek kognitif yang lebih kompleks daripada sekadar mengingat 

 

12Rahman As' ari, A. Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Higher Order 
Thinking Skills (HOTS). 



 
 

10 
 

 
 

fakta atau melakukan tugas-tugas yang sederhana. Beberapa kemampuan 

utama yang diperlukan untuk menyelesaikan soal HOTS melibatkan: 

1. Kemampuan berpikir abstrak 

Kemampuan berpikir abstrak merupakan suatu kemampuan untuk 

menggambarkan konsep matematis dalam sebuah permasalahan 

Matematika atau dengan kata lain, kemampuan berpikir abstrak juga dapat 

membangun model situasi masalah. Seseorang dikatakan mampu berpikir 

abstrak apabila mereka mampu membuat prediksi, membuat kesimpulan 

yang tepat dan memecahkan masalah. Berpikir abstrak adalah kemampuan 

peserta didik dalam mengembangkan daya nalarnya dalam menyelesaikan 

soal-soal yang erat kaitannya dengan Matematika, yaitu kemampuan 

mencari pola, struktur serta soal-soal yang memiliki penalaran tinggi.13 

Kemampuan berpikir abstrak merupakan salah satu jenis 

kemampuan yang merupakan atribut inteligensi. Kemampuan berpikir 

abstrak ini adalah suatu aspek yang penting dari inteligensi, tetapi bukan 

satu-satunya. Aspek yang ditekankan dalam kemampuan berpikir abstrak 

adalah penggunaan efektif dari konsep-konsep serta simbol-simbol dalam 

menghadapi berbagai situasi khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Jadi berpikir abstrak merupakan kemampuan untuk memahami dan 

menguasai ihwal simbol-simbol verbal dan simbol-simbol Matematika.14 

Penerapan kemampuan berpikir abstrak sangat diperlukan oleh peserta 

didik dalam proses pembelajaran maupun masalah dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 
13Nihayah, Anis Dwi. "Analisis Kemampuan Berpikir Abstrak Siswa SMA dalam Materi 

Geometri." Maju 8, no.1 (2021):h. 502-520. 

14Suliman, Sarwanto, and Suparmi. "Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Fisika 
dengan Metode Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Abstrak dan 
Kemampuan Analisis Siswa." INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA 6, no.1 (2017):h. 21-30. 
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2. Pemikiran Kritis (Critical Thinking). 

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan secara efektif dengan 

argument yang ada membantu seseorang untuk menganalisis, 

mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau 

dilakukan suatu kemampuan berpikir yang efektif dan efisien untuk 

menganalisa dan memecahkan permasalahan menganalisis, mengevaluasi, 

serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan yang 

berkaitan dengan pelajaran Matematika. Maka dari itu kemampuan 

berpikir kritis Matematika merupakan hal yang sangat penting bagi peserta 

didik untuk lebih dapat mengembangkan diri dalam berpikir kritis.15 

3. Kemampuan Verbal  

Kemampuan verbal adalah kemampuan menjelaskan pemikiran atau 

kemampuan mengaitkan berbagai informasi yang diperoleh dan membuat 

hipotesis, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjelaskan 

pemikirannya dan mengaitkan informasi yang diperolehnya serta dapat 

membuat suatu hipotesis. Kemampuan verbal yang baik diduga memiliki 

kecakapan yang mensyaratkan keakraban dengan bahasa tertulis maupun 

lisan untuk menyimak, menelaah isi dari suatu pernyataan, berani 

mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan pikirannya, sehingga peserta 

didik tersebut dapat mengambil suatu kesimpulan yang tepat. Kemampuan 

verbal merupakan kemampuan untuk memberikan penalaran dalam 

bahasa. 16 

 
15Irawan, Ari. Pengaruh Kecerdasan Numerik dan Penguasaan Konsep Matematika 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritik Matematika, Jurnal Formatif 4, no.1 (2014):h. 46- 55. 

16Kumara, Amitya. “Dampak Kemampuan Verbal terhadap Ekspresi Tulis”. Jurnal 
Psikologi 1, no.2 (2001): h. 35-40 
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4. Kemampuan numerik 

Kemampuan numerik dimaksudkan adalah kemampuan berpikir, 

mengorganisasi informasi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan angka. Kemampuan numerik meliputi kemampuan menghitung 

dalam hal penjumlahan, kemampuan menghitung dalam hal pengurangan, 

kemampuan menghitung dalam hal perkalian, dan kemampuan menghitung 

dalam hal pembagian. Kemampuan numerik dapat ditingkatkan melalui 

latihan-latihan secara teratur dan mencoba berbagai macam hitungan 

sehingga pada akhirnya dapat menemukan cara-cara baru dalam kalkulasi 

bilangan. Selain kemampuan dalam menggunakan angka-angka dan 

penalaran (logika) meliputi bidang Matematika, dapat juga 

mengklasifikasikan dan mengkategorikan informasi, berpikir dengan 

konsep abstrak untuk menemukan hubungan antara suatu hal dengan hal 

lainya.17 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Surya Puspita. “Analisis Soal-Soal Matematika Tipe Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) pada Kurikulum 2013 untuk Mendukung 

Kemampuan Literasi Siswa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkaji soal-soal Matematika tipe HOTS  pada kurikulum 2013 

untuk mendukung kemampuan literasi peserta didik. Soal tipe 

HOTS melatih berpikir level analisis, evaluasi dan mengkreasi. 

peserta didik terlatih untuk menyelesaikan masalah yang dibuat 

dan mampu mengembangkan soal-soal yang berkemampuan 

literasi Matematika peserta didik. Metode penelitian ini adalah 

 
17Sumada, I. Km, and Nym Dantes Kt Pudjawan. "Kontribusi Kebiasaan Belajar dan 

Kemampuan Numerikal Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas v SD Negeri 2 Seraya 
Timur." Mimbar PGSD Undiksha 1, no.1 (2013). 
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kualitatif yang mendorong peserta didik untuk mampu bernalar 

dan beranalitis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa soal-soal tipe HOTS merupakan 

soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa soal-soal tipe HOTS  yang 

membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dapat melatih peserta didik 

berpikir dan level analisis, evaluasi, dan mengkreasi sehingga soal-

soal tersebut harus semakin dikembangkan dalam kurikulum 2013 

agar dapat mendukung peningkatan kemampuan literasi 

Matematika peserta didik. 18  

2. Windasari. “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Memecahkan Masalah HOTS dalam Setting Model Kooperatif 

Jigsaw”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan terlebih dahulu mengecek 

hasil pekerjaan peserta didik menggunakan rubrik dan 

menyimpulkan hasilnya. Jenis penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan 31 peserta didik X SMA Negeri Angsana. 

Data kemampuan berpikir kreatif peserta didik melalui tes uraian 

bertipe HOTS. Analisis data untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dengan terlebih dahulu mengecek hasil 

pekerjaan peserta didik menggunakan rubrik dan menyimpulkan 

hasilnya. Kemudian penilaian tes mengacu pada pada pedoman 

penskoran dan hasilnya dikategorikan. Hasil kemampuan berpikir 

kreatif untuk aspek orisianilitas mendapat persentase 70,9%, 

kelancaran 59,6%, fleksibilitas 55,64% dan kerincian 50%.  

3. Nasha Nauvalika Permana. "Analisis Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

 
18Suryapuspitarini, Betha Kurnia, Wardono Wardono, and Kartono Kartono. "Analisis 

Soal-soal Matematika Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada Kurikulum 2013 untuk 
Mendukung Kemampuan Literasi Siswa." PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 1. 
(2018): h. 877. 
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Matematika." Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu mengetahui 

bagaimana kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

HOTS Matematika. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian naturalistik/kualitatif sedangkan desain penelitian yang 

digunakan yaitu desain penelitian deskriptif. Pengambilan subyek 

penelitian ini adalah 5 peserta didik kelas VIII SMP Islam Terpadu 

Hayyatan Thayyibah Sukabumi tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa (1) 

kesalahan terbesar terletak pada jenis kesalahan pengkonsepan 

dengan presentasi 75% (2) Kesalahan selanjutnya terletak pada 

jenis kesalahan peserta didik tidak dapat menjawab soal yang 

diberikan dengan presentase 40% (3) Kesalahan selanjutnya 

terletak pada jenis kesalahan teknis dengan presentase sebanyak 

20% (4) Kesalahan terkecil yang terdapat pada penelitian ini adalah 

kesalahan interpretasi bahasa dengan presentase 0%. Kesalahan 

yang dilakukan peserta didik meliputi : (1) tidak mencantumkan 

satuan Matematika (2) peserta didik salah dalam konsep sehingga 

salah menggunakan rumus yang menimbulkan kesalahan dalam 

perhitungan (3) terdapat peserta didik yang tidak menjawab soal.19  

4. Etika Pujiana. “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

dalam Menyelesaikan Soal Matematika Tipe Higher Order Thinking 

Skill (HOTS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal 

Matematika tipe HOTS  pada peserta didik kelas VIII MA Nurul 

Mujahidin NW Sintung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan uji kualitatif yang 

dirancang untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

 
19Nasha Nauvalika Permana. "Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) Matematika." Diskusi Panel Nasional Pendidikan 
Matematika 5, no.1 (2019): h. 19. 
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dalam menyelesaikan soal Matematika tipe HOTS. Subjek yang 

dipilih pada penelitian ini berjumlah 3 peserta didik, 

pengelompokan peserta didik yaitu berdasarkan hasil tes soal tipe 

HOTS yang telah diselesaikan peserta didik, maka 3 subjek terpilih 

kemudian diwawancarai untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal Matematika tipe HOTS yang 

ditinjau dari tahapan pemecahan masalah langkah Polya. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa masing-masing subjek memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah. 

Subjek-1 pada indikator analyze (menganalisis), dan evaluate 

(mengevaluasi) peserta didik mampu menguasai semua tahapan 

yaitu tahap memahami masalah, tahap merancang strategi 

pemecahan masalah, tahap melaksanakan rencana perhitungan, 

dan tahap mengevaluasi kembali kebenaran hasil. Subjek-2 pada 

indikator analyze (menganalisis) peserta didik mampu pada semua 

tahap, sedangkan untuk indikator evaluate (mengevaluasi) peserta 

didik belum mampu menguasai semua tahap. Subjek-3 pada 

indikator analyze (menganalisis), dan evaluate (mengevaluasi) 

peserta didik hanya mampu tahap memahami masalah, sedangkan 

tiga tahap lainnya yaitu tahap merancang strategi pemecahan 

masalah, tahap melaksanakan rencana perhitungan, dan tahap 

mengevaluasi kembali kebenaran hasil peserta didik belum mampu 

menguasainya.20  

5. Aisyah. "Analisis Soal Matematika Berbasis Higher Order Thinking 

Skill (HOTS)  dan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa". Tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis soal buatan guru dan tingkat 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam 

 

20Pujiana, Etika. “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dalam 
Menyelesaikan Soal Matematika Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS)”. Thesis (UIN 
Mataram, 2022) 
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menyelesaikan soal HOTS. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

analisis dokumen. Adapun subjek penelitian ini yaitu guru dan 

peserta didik kelas VIII SMP Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar. Peneliti mengumpulkan soal latihan, soal ulangan harian, 

soal akhir semester, serta jawaban peserta didik. Soal dianalisis 

sesuai dengan taksonomi kognitif Bloom. Selanjutnya dilakukan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

analisis menunjukkan soal-soal tersebut didominasi pada ranah 

kognitif pemahaman, pengetahuan, aplikasi, dan analisis. 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam mengerjakan 

soal HOTS sebesar 70% berada pada kategori kurang, 15% berada 

pada kategori cukup, 20% pada kategori baik, dan 0% pada kategori 

sangat tinggi. Temuan lain dari penelitian ini yaitu 

ketidakmampuan peserta didik dalam pemecahan masalah yaitu 

merencanakan penyelesaian masalah, melakukan penyelesaian 

masalah dan membuat review atas rencana pemecahan masalah. 

Penyebabnya antara lain peserta didik tidak rutin menyelesaikan 

soal HOTS, kekhawatiran guru terhadap peserta didik kalau tidak 

mampu menjawab soal-soal Matematika dan guru kurang 

memahami bentuk soal HOTS. Dengan demikian, melalui penelitian 

ini diharapkan guru dapat berlatih untuk membuat soal-soal 

Matematika tipe HOTS ataupun diselenggarakannya pelatihan-

pelatihan cara membuat soal-soal Matematika tipe HOTS.21 

  

 
21Aisyah, Nur, dkk. "Analisis Soal Matematika Berbasis Hots dan Kemampuan 

Pemecahan Masalah  Siswa." Al asma: Journal of Islamic Education 3, no.2 (2021):h. 223-231. 
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E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal HOTS Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar 

b. Untuk memetakan tingkat kesulitan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal HOTS Matematika pada kelas V SD Negeri 

Minasa Upa Kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara teoritis  

1) Dapat memberikan deskripsi tentang kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika 

2) Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi yang 

dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.  

b. Secara praktis 

1) Bagi pendidik, mampu memberikan pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran  

2) Bagi peserta didik, menjadi sarana untuk mengenal dirinya dan 

meningkatkan tentang kemampuan menyelesaikan soal HOTS 

3) Bagi dosen, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 

dalam meningkatkan kedisiplinan. 

4) Bagi mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

motivasi belajar. 

5) Bagi penulis, sebagai bahan pembelajaran dan sebagai persyaratan 

untuk meraih gelar sarjana. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives 

Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa 

yunani yang mengandung dua arti yaitu “Taxix/pengaturan” dan “Nomos/ 

ilmu pengetahuan. Yang dimana Taksonomi Bloom yaitu pembentukan 

pemikiran dari pendidikan dengan level lebih tinggi, yaitu dengan 

menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur dan prinsip.1 

Taksonomi Bloom merupakan klasifikasi dengan mengelompokkan 

benda dengan ciri-ciri tertentu. Taksonomi Bloom sudah banyak diterapkan 

dalam perencanaan tujuan pembelajaran dan berbagai aktivitas proses 

pembelajaran. Taksonomi Blomm merupakan pengelompokan tujuan 

pendidikan, yaitu tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran yang 

terdapat 3 ranah di dalamnya. Ranah tersebut adalah ranah kognitif yang 

berisikan Mengingat (C1), Memahami (C2), Menerapkan (C3), Menganalisis 

(C4), Mengevaluasi (C5), Menciptakan (C6). Ranah afektif berisikan 

Menerima (A1), Merespon (A2), Menghargai (A3),  Mengorganisasikan 

(A4), Karakterisasi (A5). Ranah terakhir adalah ranah psikomotorik yang 

isinya ialah Meniru (P1), Manipulasi (P2), Presisi (P3), Artikulasi (P4), 

Naturalisasi (P5).2 

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectivitas adalah kerangka 

kerja yang sangat relevan dalam konteks penelitian analisis kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika. Taksonomi 

 
1Amaliah, Nafiati, Dewi. ”Revisi Taksnomi Bloom: Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik.” 

Humanika. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 2 (2021): 154.   

2Magdalena, Ina, dkk. "Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan." EDISI 2, no.1 
(2020):h. 132-139. 
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Bloom menggambarkan tingkatan pemikiran yang berkisara dari 

pemahaman dasar hingga pemikiran tingkat tinggi. Tingkatan meliputi: 

1. Pengetahuan (Knowledge) : merupakan tingkatan dasar di mana 

peserta didik harus mampu mengingat fakta- fakta, konsep dasar 

atau informasi dasar. 

2. Pemahaman (Comprehension) : di tingkat ini, peserta didik 

diharapkan mampu menginerprestasikan, merangkum, atau 

menjelaskan konsep atau informasi yang mereka pelajari. 

3. Aplikasi (Application) : ini melibatkan kemampuan peserta didik 

untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk 

mengaplikasikan konsep dalam konteks situasi yang berbeda. 

4. Analisis (Analysis) : di sini, peserta didik diharapkan mampu 

menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, 

mengidentifikasi pola, dan menjelaskan hubungan elemen-elemen 

tersebut. 

5. Sintesis (Synthesis) : Pada tingkat ini, peserta didik mampu 

menggabungkan informasi dari berbagai sumber atau elemen 

untuk membuat sesuatu yang baru seperti hipotesis, desain atau 

solusi kreatif. 

6. Evaluasi (Evaluation) : Ini adalah tingkat tertinggi dalam Taksomi 

Bloom, di mana peserta didik mampu mengevaluasi informasi atau 

konsep, membuat keputusan berdasarkan analisis kritis dan 

menghasilkan argumen yang mendukung pandangan mereka.  

Dalam konteks analisis kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal HOTS Matematika, Bloom's Taxonomy sangat relevan 

karena soal-soal HOTS sering kali dirancang untuk mengukur kemampuan 
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peserta didik dalam tingkatan pemikiran analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Dengan memahami tingkatan pemikiran ini, peneliti dapat merancang soal-

soal yang sesuai dengan tujuan pengukuran kemampuan HOTS  peserta 

didik. 

Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson 

Krathwohl dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki 

taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan 

tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi 

Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi 

tersebut meliputi:  

1. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk 

setiap level taksonomi.  

2. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkhis, namun 

urutan level masih sama yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. 

Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-

perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering 

(mengingat). 

b. Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding 

(memahami).  

c. Pada level 3, application diubah menjadi applying 

(menerapkan).  

d. Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis).  

e. Pada level 5, Evaluation menjadi evaluating (menilai)  

f. Pada level 6, synthesis menjadi creating (mencipta).  
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Jadi, Taksonomi Bloom baru versi Krathwohl pada ranah kognitif 

terdiri dari enam level: remembering (mengingat), understanding 

(memahami), applying (menerapkan), analyzing (menganalisis, mengurai), 

evaluating (menilai) dan creating (mencipta). Revisi Krathwohl ini sering 

digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan 

istilah C1 sampai dengan C6.3 

Anderson dan Krathwohl mengembangkan revisi terhadap 

Taxonomi Bloom, menambahkan dimensi kognitif, prosedural, dan 

berdasarkan nilai. Soal HOTS dapat mencerminkan tingkat pemikiran yang 

lebih tinggi dalam dimensi kognitif dan mengevaluasi kemampuan peserta 

didik untuk memecahkan masalah secara kreatif dan etis. 

Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan Bloom's Taxonomy 

sebagai panduan dalam mengembangkan rubrik penilaian yang sesuai 

untuk menilai respons peserta didik terhadap soal HOTS  karena konsep ini 

membantu dalam peningkatan pola pikir yang diukur oleh soal HOTS. 

Dengan demikian, tingkatan pemikiran Bloom's Taxonomy dapat menjadi 

alat yang sangat berguna dalam penelitian dan pengembangan instrumen 

penilaian HOTS dalam Matematika. 

B. Kemampuan Menyelesaikan Soal Matematika 

Proses pembelajaran terkhusus pada pembelajaran Matematika, 

kemampuan dalam memecahkan suatu masalah adalah kompetensi yang 

salah satunya harus dimiliki peserta didik. Hal tersebut adalah kemampuan 

yang tidak bisa dimiliki hanya dengan menghafal melainkan harus 

membiasakan mengerjakan soal secara rutin. Secara garis besar, dari soal-

 
3Utari, Retno, Widyaiswara Madya, and K. N. P. K. Pusdiklat. "Taksonomi 

Bloom." Jurnal: Pusdiklat KNPK 766, no.1 (2011):h. 1-7. 
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soal pemecahan masalah peserta didik diharap bisa lebih mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan soal - soal 

Matematika.4 

Kemampuan berasal dari kata dasar “mampu” yang artinya 

kepiawaian, kemauan atau kemahiran kemampuan adalah menguasai 

sesuatu dengan pikiran. Menyelesaikan sama halnya dengan memecahkan 

baik itu soal masalah, dan lain hal sebagainya. 5   

Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut, dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan kemampuan menyelesaikan soal Matematika adalah 

dimengerti serta dipahaminya suatu persoalan dalam memecahkan soal 

serta masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan soal 

Matematika bukan sekadar melihat hasil yang diperoleh melainkan juga 

dengan memperhatikan langkah-langkah atau prosesnya dalam 

menyelesaikan soal. Peserta didik diharap mampu melaksanakan proses 

atau tahap demi tahap dalam menyelesaikan soal, dengan demikian dapat 

diketahui alur berpikir serta pemahamannya dalam mengaplikasikan 

konsep Matematika yang telah diajarkan.6 

Terdapat beberapa langkah dalam menyelesaikan soal Matematika 

yaitu; 1) mencermati soal agar dapat menangkap makna dari setiap kalimat; 

2) mengungkap serta membedakan yang diketahui serta yang ditanyakan; 

3) merancang model Matematika yang terbentuk; 4) menyelesaikan soal 

dengan mengikuti aturan Matematika untuk memperoleh jawaban; 5) 

 
4Irwan, Andi Pratiwi. "Analisis Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik Ditinjau Dari 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Fisika di SMAN 2 Bulukumba." Jurnal Sains Dan Pendidikan 
Fisika 15, no.3 (2020):h. 319-149. 

5Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:1989), h. 552-553 

6Kumalasari, Rini. ”Analisis Kemampuan Higher HOTS Skills (HOTS) Siwa pada Mata 
Pelajaran Matematika Di Sekolah Dasar”. Skripsi (Universitas Islam Sultan Agung, 2022). 
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mengembalikan jawaban yang diperoleh ke pertanyaan awal. Tahapan 

penyelesaian soal di atas sesuai dengan sesuai dengan tahapan pemecahan 

masalah yang diberikan oleh Krulik & Rudnick dalam buku Erna Yayuk dkk 

ada lima tahap yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah. Berikut 

penjelasannya.7 

1. Membaca (read), aktifitas yang dilakukan siswa pada tahap ini adalah 

mencatat kata kunci, bertanya kepada peserta didik lain apa yang 

sedang ditanyakan pada masalah, atau menyatakan kembali masalah 

kedalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Siswa menentukan yang 

diketahui dan yang ditanyakan serta menyatakan kembali masalah 

tersebut. 

2. Mengeksplorasi (explore), proses ini meliputi pencarian pola untuk 

menentukan konsep atau prinsip dari masalah. Pada tahap ini siswa 

mengidentifikasi masalah yang diberikan, menyajikan masalah 

kedalam cara yang mudah dipahami. 

3. Memilih suatu strategi (select a strategy), pada tahap ini, peserta didik 

menarik kesimpulan atau membuat hipotesis mengenai bagaimana 

cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang 

sudah diperoleh pada dua tahap pertama. Langkah ini meliputi 

kegiatan: menemukan atau membuat pola, bekerja mundur, coba dan 

kerjakan, simulasi atau eksperimen, penyederhanaan atau ekspansi, 

membuat daftar berurutan, deduksi logis, dan membagi atau 

mengkategorikan permasalahan menjadi masalah sederhana. 

4. Menyelesaikan masalah (solve the problem), pada tahap ini semua 

keterampilan Matematika seperti menghitung dilakukan untuk 

 
7Erna Yayuk, Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan (Malang: Univeristas 

Muhammadiyah Malang, 2018), 88-89. 
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menemukan suatu jawaban. Langkah ini meliputi kegiatan: 

memprediksi, menggunakan kemampuan berhitung, menggunakan 

kemampuan aljabar, menggunakan kemampuan geometri, dan 

menggunakan kalkulator jika diperlukan. 

5. Meninjau kembali dan mendiskusikan (review and extend), pada tahap 

ini, siswa mengecek kembali jawaban dan melihat variasi dari cara 

memecahkan masalah. Langkah ini meliputi kegiatan: memeriksa 

kembali jawaban, menentukan solusi alternatif, mengembangkan 

jawaban pada situasi lain, mengembangkan jawaban (generalisasi 

atau konseptualisasi), mendiskusikan jawaban, dan menciptakan 

variasi masalah dari masalah asal. 

C. Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

1. Pengertian High Order Thinking Skill (HOTS) 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) pertama kali dikemukakan oleh 

seorang penulis sekaligus Assosiate Professor dari Dusquance University 

dalam bukunya, 'How to Assess Higher-order Thinking Skills in Your 

Classroom'. Dia mendefinisikan model ini sebagai metode untuk transfer 

pengetahuan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. HOTS tak sekedar 

model soal, tetapi juga mencangkup model pengajaran. Model pengajaran 

harus mencangkup kemampuan berpikir, contoh, pengaplikasian 

pemikiran dan diadaptasikan dengan kebutuhan peserta didik yang 

berbeda-beda. Ada pula model penilaian dari HOTS yang mengharuskan 

peserta didik tak familiar dengan pertanyaan atau tugas yang diberikan. Ini 

dimaksudkan agar peserta didik memiliki cukup pengetahuan awal untuk 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada 3 format item dalam 

pengujian HOTS. Format itu adalah (a) seleksi, termasuk pilihan ganda, 
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mencocokkan, dan pemeringkatan; (b) umum, termasuk esai, jawaban 

singkat, dan tugas-tugas; (c) penjelasan, yang menuliskan alasan mengapa 

jawaban itu dipilih.8 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan 

keterampilan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi dari hanya menghafal. 

Ketika seseorang menghafal dan memberikan kembali informasi tanpa 

harus berpikir disebut sebagai hafalan. keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

yang terdiri dari analisis, evaluasi, dan mencipta merupakan bagian dari 

kemampuan kognitif yang harus dikembangkan pada semua peserta didik.9 

HOTS merupakan kemampuan untuk menganalisis, memecahkan 

masalah, berpikir kritis, dan berpikir konstruktif. Ini adalah keterampilan 

yang juga disebut sebagai keterampilan abad ke21, yang mencakup 

kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, dan 

berinovasi. Keterampilan abad ke-21 adalah kemampuan untuk 

menggabungkan dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan 

masalah, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. HOTS dan keterampilan 

abad ke-21 saling terkait karena keduanya membutuhkan kemampuan 

untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berinovasi, dan berpikir kolaboratif 

Telah dibahas keterkaitan HOTS  dengan SDGs, industry 5.0 dan 

keterampilan abad 21. Hal tersebut menunjukkan bahwa HOTS sangat 

penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pentingnya peserta didik terbiasa 

dengan soal HOTS di dunia kerja masa depan, kemampuan berpikir tingkat 

tinggi HOTS akan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan 

 

8Sofyan, Fuaddilah Ali. "Implementasi HOTS pada kurikulum 2013." INVENTA: Jurnal 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3, no.1 (2019):h. 1-9. 

9Ahmad, Syafri, Ary Kiswanto Kenedi, and Masniladevi Masniladevi. "Instrumen Hots 
Matematika bagi Mahasiswa PGSD." Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran) 2, no.6 
(2018):h. 905-912. 
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keberhasilan seseorang. Dengan mengasah kemampuan berpikir tingkat 

tinggi, peserta didik dapat melatih keterampilan berpikir abstrak dan 

kreatif yang akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Jika peserta didik 

tidak terbiasa mengerjakan soal HOTS, mereka akan mengalami kesulitan 

dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan 

strategi lebih kompleks. Mereka juga akan lebih mudah terpengaruh oleh 

ide-ide yang salah dan tidak dapat menganalisis informasi dengan benar.10 

2. Karakteristik Soal-Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan suatu proses 

berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang 

dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi 

pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi bloom, dan 

taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. HOTS ini meliputi di 

dalamnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, 

berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil 

keputusan, termasuk di dalamnya berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, dan kreatif. Karakteristik HOTS meliputi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, dan 

menggunakan bentuk soal beragam.11 

Langkah - langkah penyusunan soal HOTS Dalam penyusunan soal 

HOTS, penulis soal dituntut agar bisa memastikan sikap yang hendak diukur 

serta merumuskan modul yang hendak dijadikan dasar dalam membuat 

pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan sikap yang 

 
10Nasir, Rahma, dkk. "Deskripsi Pemahaman Guru terhadap High Order Thingking 

Skill (HOTS)." Educatie: Journal of Education and Teaching 1, no.1 (2023):h. 1-8. 

11Ismafitri, Ruhil, Muhammad Alfan, and Shirly Rizky Kusumaningrum. "Karakteristik 
HOTS (High Order Thinking Skills) dan Kaitannya dengan Kemampuan Literasi Numerasi di 
Sekolah Dasar." Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP) 4, no.1 (2022):h. 49-55. 
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diharapkan. Tidak hanya itu penjelasan modul yang hendak ditanyakan 

(yang menuntut penalaran tinggi) tidak senantiasa ada dalam buku 

referensi. Oleh sebab itu dalam penyusunan soal HOTS, diperlukan 

kecakapan dalam menguasai modul ajar, keahlian dalam menulis soal 

(konstruksi soal), serta kreativitas dalam memilah stimulus soal yang cocok 

dengan suasana serta keadaan wilayah di dekat satuan pembelajaran. 

Adapun langkah - langkah penyusuan soal HOTS akan dipaparkan 

sebagai berikut:  

a. Menyelidiki Kompetensi Dasar atau KD yang bisa dibuat menjadi soal 

HOTS  Terlebih dulu perlu memilah Kompetensi Dasar yang bisa dibuat 

menjadi soal tipe HOTS, karena tidak semua KD bisa dibuatkan menjadi 

soal model HOTS, jadi kita harus bisa secara mandiri menganalisis serta 

memilah KD yang cocok.  

b. Menyusun kisi - kisi soal Kisi - kisi penyusunan soal HOTS ini memiliki 

tujuan untuk mempermudah saat hendak menulis butir soal. Secara 

universal, kisi - kisi tersebut dibutuhkan buat memandu kita saat:  

1) Memilah KD yang hendak dibuat menjadi soal HOTS.  

2) Memilah modul pokok yang berkaitan dengan KD yang hendak 

diuji.  

3) Merumuskan indikator soal.  

4) Menetapkan level kognitif  

c. Memilah stimulus yang menarik serta konstektual Stimulus yang 

digunakan sebaiknya adalah yang unik, dengan harapan agar peserta 

didik lebih tertarik membaca stimulus. Stimulus yang dapat membuat 

peserta didik tertarik biasanya adalah stimulus baru dijumpai oleh 

peserta didik. Sebaliknya stimulus konstektual berarti stimulus yang 

cocok dengan realitas dalam kehidupan keseharian yaitu menarik, 

mendesak peserta didik buat membaca. Dalam konteks tes sekolah, 
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guru bisa memilah stimulus dari area sekolah ataupun wilayah 

setempat.  

d. Menulis butir persoalan cocok dengan kisi - kisi soal Butir persoalan 

ditulis sejalan dengan kaidah penyusunan butir soal HOTS. Kaidah 

penyusunan butir soal HOTS lumayan berbeda dengan kaidah 

penyusunan butir soal pada biasanya. Perbedaannya terletak aspek 

modul, sebaliknya pada aspek konstruksi serta bahasa relatif sama.  

e. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban tiap butir 

HOTS yang ditulis sebaiknya dilengkapi dengan pedoman penskoran 

ataupun kunci jawaban. Pedoman penskoran yaitu untuk soal bentuk 

essay. Lain halnya dengan soal berbentuk pilihan ganda kunci jawaban 

terbuat dengan opsi (benar / salah, ya / tidak), serta isian pendek.12 

  

 
12Widana, Wayan. Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skill. (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian  

Etika secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu “ Ethos dan 

Ethikos”, Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Ethikos berarti 

susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika penelitian 

memiliki sudut pandang yang normative dimana objeknya adalah manusia.  

Menurut Martono, etika penelitian adalah suatu bentuk perilaku 

peneliti selama melakukan penelitian.1 Etika pada penelitian mengatur 

berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku peneliti sejak 

penyusunan karya tulis ilmiah saat mengumpulkan data di lapangan. Maka 

dilakukan prinsip prinsip dalam penelitian ini 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. Anonimitas, pada bagian prinsip kedua peneliti harus menjaga 

kerahasiaan dan tidak mencantumkan nama responden akan tetapi 

diberi kode misalnya A1. 

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. Legalitas, melakukan n perizinan dan surat izin penelitian terhadap 

subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

 
1Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2015), h. 89. 
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perizinan kepada sekolah dengan membawa surat izin meneliti tang 

dikeluarkan oleh lembaga LP2M 

5. Mengutamakan keselamatan manusia, penelitian yang baik adalah 

penelitian yang selalu mengutamakan keselamatan responden dan 

orang-orang sekitar tempat dilakukannya penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis dan lokasi penelitian merupakan langkah-langkah dalam 

penyusunan metodologi penelitian. Hal ini ditentukan berdasarkan jenis 

penelitian yang telah ditentukan peneliti dan lokasi yang akan menjadi 

tempat berlangsungnya penelitian dapat dirancangkan sebagai berikut.  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif.  Penelitian  deskriptif adalah metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan dan  menginterpretasi obyek sesuai 

dengan apa adanya.  Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling 

sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain karena 

dalam penelitian  ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau 

wilayah yang diteliti. Ini artinya bahwa dalam penelitian, peneliti tidak 

mengubah,  menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau 

wilayah  penelitian.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya jenis 

penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskriptif, 

penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.2  

 

2 Ramadhan, Muhammad. Metode penelitian. (Cipta Media Nusantara, 2021). 
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Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data-data berupa 

informasi yang diperoleh dari informan atau subjek penelitian. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan dengan 

kata-kata atau wujud dari lahiriah yang menjelaskan objek secara 

mendalam tentang pemahaman konsep kalkulus mahasiswa karena 

penelitian ini merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.3 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengungkapkan 

suatu apa adanya. Mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif tidak di 

maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel.4 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini adalah pada SD Negeri Minasa Upa Blok L 

Minasa Upa Kelurahan Minasa Upa kecamatan Rappocini kota Makassar.  

C. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian positivistik-

kuantitatif. Penelitian positivistik-kuantitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang menekankan pada jangkauan secara nyata (empirik) dan 

melalui pengalaman panca indera5. Pendekatan ini juga dihubungkan 

dengan variabel penelitian yang memfokuskan pada masalah-masalah 

 
3Anselm Strauss dan Juliet Corbin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah 

dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 4 

4Putra, Erik Ade. "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan 
Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)." Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus 4, 
no.3 (2016). 

5Mutjahidin dan M Luthfi Oktarianto, ”Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian 
Perspektif Ilmu”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 9, no 1 (2022), h. 113. 
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terkini dan fenomena yang sedang terjadi pada saat sekarang dengan 

bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna.6 

Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. 

Hal ini karena ada data yang dijadikan landasan untuk menghasilkan 

informasi yang lebih terukur. Penelitian kuantitatif tidak 

mempermasalahkan hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian 

karena hasil penelitian lebih banyak tergantung dengan instrumen yang 

digunakan dan terukur variabel yang digunakan, dari pada intim dan 

keterlibatan emosi antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan 

analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam macam variabel, bukan 

prosesnya, penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai.7 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian 

dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.8 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V yang berjumlah 90 

peserta didik. 

 
6Jayusman, Iyus, and Oka Agus Kurniawan Shavab. "Studi Deskriptif kuantitatif 

Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo 
dalam Pembelajaran Sejarah." Jurnal artefak 7, no.1 (2020). 

7Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. Metode Penelitian Kuantitatif. (Pascal Books, 
2021). 

8Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik 
(Cet. IV; Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 3. 
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Tabel 3.1 Jumlah Populasi Peserta Didik Kelas V 

No. Peserta Didik Kelas V Jumlah 

1 Kelas VA 30 

2 Kelas VB 31 

3 Kelas VC 29 

 Jumlah 90 

 Sumber : Data Peserta didik TU SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar 12 

Oktober 2023 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan 

diteliti. Dengan demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas 

populasi. Dengan kata lain, sampel adalah cara pengumpulan data dengan 

mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki atau 

pengumpulan data melalui sampel.9 

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu 

populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data dalam sampel 

itu. Sampel yang dipilih harus mewakili (representative) terhadap 

populasi karena sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-

sifat populasi.10  

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik propotional random sampling. Menurut Zainal 

Arifin, teknik propotional random sampling adalah cara pengambilan 

sampel secara acak, di mana semua anggota populasi diberi kesempatan 

atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel sesuai 

 
9Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan 

Alat Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128. 

10Nursalam, Statistik untuk Penelitian (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 
2011), h. 15-16 
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dengan proporsinya. Jika jumlah anggota populasi berada antara 51 

sampai dengan 100, maka sampel dapat diambil 50 - 60% atau dapat juga 

mengambil sampel total.11 Sampel diambil secara acak setiap kelas 

diwakili 10 peserta didik sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 30 

peserta didik.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. tes dalam penelitian ini yaitu memberikan tes secara tertulis 

dengan berbentuk essay.  

Tes essay HOTS adalah jenis tes yang dirancang untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam melakukan pemikiran tingkat tinggi. 

Tujuan utama dari tes essay adalah mengukur kemampuan peserta didik 

terhadap materi yang diuji serta kemampuan mereka dalam menganalisis, 

mensintesis dan menyampaikan informasi secara tertulis.  

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan 

dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Observasi 

merupakan. pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Observasi digunakan untuk mendapatkan data 

hasil pengamatan.12 

 
11Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 224.  
12Thalib. Mohamad Anwar. “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode 

Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya.” Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 
2, no. 1 (2022). 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada penelitian ini ialah perlengkapan atau 

perangkat dalam pelaksanaan penelitian untuk mengakumulasi data atau 

informasi agar lebih ringkas dan lebih mudah untuk selanjutnya bisa diolah.  

1. Instrumen Essay 

Instrumen tes essay adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Soal tes yang diajukan yaitu soal 

HOTS  dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan . Soal-soal 

tersebut terdiri dari lima soal yang masing-masing mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik pada indikator analyze, evaluate dan 

create. 

Dalam menyusun soal tes tertulis, peneliti mengkonsultasikan 

dengan dosen pembimbing serta dengan tim validasi. Setelah melewati 

proses konsultasi , instrumen tes yang disusun peneliti dinyatakan telah 

layak untuk diujikan kepada peserta didik. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen  

Tujuan 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Lingkup 
Materi 

Indikator Soal Bentuk  
Soal 

Nomor  
Soal 

Tingkat 
Kognitif 

Menentukan 
hasil operasi 
hitung 
bilangan 
pecahan biasa 
dan campuran 

1. Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal 
penjumlahan 
pecahan biasa 
dan campuran 

2. Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal 
pengurangan 
operasi hitung 
pecahan biasa 
dan campuran 

3. Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
permasalahan 
operasi hitung 
penjumlahan 
dan 
pengurangan 
pecahan biasa 
dan campuran 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Pecahan 
biasa dan 
campuran  

1. Disajikan 
soal, 
siswa 
dapat 
menganal
isis hasil 
penguran
gan 
bilangan 
pecahan 
biasa  

2. Disajikan 
soal, 
siswa 
dapat 
menganal
isis hasil 
penjumla
han 
bilangan 
pecahan 
biasa  

3. Disajikan 
soal, 
siswa 
dapat 
menganal
isis hasil 
penjumla
han 
bilangan 
pecahan 
biasa dan 
campuran  
 
 
 

Essay 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C4 
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4. Disajikan 
soal, 
siswa 
dapat 
menganal
isis hasil 
penguran
gan dan 
penjumla
han 
bilangan 
pecahan 
biasa dan 
campuran  

5. Disajikan 
soal, 
siswa 
dapat 
menganal
isis hasil 
penguran
gan dan 
penjumla
han 
bilangan 
pecahan 
biasa dan 
campuran  
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C5 
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2. Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil 

kesulitan yang dialami peserta didik pada saat menyelesaikan soal higher 

order thinking skill. 

G. Desain Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode non-experimental dengan 

desain penelitian studi deskriptif khusus (Typical descriptive design), adalah 

pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan 

menginterprestasikan situasi, kondisi, atau fenomena apa adanya tanpa 

memanipulasi variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran komprehensif dan akurat tentang subjek yang 

diteliti.  

Penelitian ini tidak mengubah atau mempengaruhi variabel apapun. 

Penelitian dilakukan dalam kondisi yang alami, desain penelitian studi 

deskriptif khusus sangat efektif untuk menggambarkan kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS. Melalui pendekatan ini, 

peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif 

mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

H. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya 

sesuai dengan kenyataan.13 Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 

 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), h.124. 
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ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti 

karena dianggap tidak relevan.  

Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

product moment yaitu sebagai berikut: 

rxy = 
N∑xy−(∑x)(∑y)

√[N∑x2−(∑x)2] [N(∑y2−(∑y)2]
 

Keterangan: 

X  : Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y  : Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X  : Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑x2 : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi vX 

∑Y  : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N  : Banyaknya responden 

Kriteria penilaian instrumen valid apabila: 

a) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan 

tersebut valid. 

b) Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel maka butir pertanyaan 

tersebut tidak valid. 

Untuk mengetahui validitas pernyataan, maka r hitung 

dibandingkan dengan rtabel pada α 0,05 pada penelitian ini adalah 30 

responden (n-2), dengan r tabel = 0,306. Jika r hitung > r tabel maka 

pernyataan tersebut valid. Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada 

lampiran halaman 78. Tabel pada lampiran tersebut menunjukkan bahwa 5 

item pertanyaan pada instrumen tes essay analisis kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal higher order thinking skill (HOTS)  
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Matematika pada kelas V adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total 

Correlation ≥ 0.306 disetiap item. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari 

alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsistensi 

di sini, berarti koesioner disebut konsisten jika digunakan untuk mengukur 

konsep dari suatu konsidi ke kondisi yang lain.14 Pada program SPSS, 

metode ini dilakukan dengan metode cronbach alpha, dimana koesioner 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Rumus 

yang digunakan untuk Cronbach’s Alpha adalah  

 

r = [
k

(k − 1)
] [1 −

∑sb
2

s1
2 ] 

Keterangan:  

r  : realibilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan  

∑sb
2 : jumlah varian  

ot2  : total varian   

Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (α) > 

60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliabel sebaliknya 

cronbach’s alpha (α) < 60 % (0,6) maka variabel tersebut dikatakan tidak 

reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran halaman 78. 

Tabel pada lampiran tersebut menunjukkan instrumen terbukti 

reliable dan memiliki koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. 

 

14Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2018), h. 45.    
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I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian tidak memberikan informasi 

apapun tanpa dilakukan dua hal, pertama disusun dengan baik dan 

menganalisis menggunakan teknik statistik deskriptif  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan jenis statistik yang memberikan 

gambaran jelas dan singkat tentang kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal HOTS Matematika dari suatu kumpulan data.15 Maka 

analisis deskriptif peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika 

pada kelas V di SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a. Menghitung Langkah-langkah sebagai berikut:  
−

x
=

∑fixi

∑fxi
 

Keterangan: 

−
x 
⬚

  : Rata-rata Variabel  

Fi  : Frekuensi untuk variabel  

Xi  : Tanda Kelas Interval Variabel/ nilai tengah.16 

c. Menghitung rentang  

R = NT – NR  

Keterangan :  

R : Rentang nilai  

NT: Data terbesar  

 

 15Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 32. 

 16Turmudin dan Sri Harini, Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif 
(Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 81. 
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NR: Data terkecil 

d. Menghitung jumlah kelas interval 

K : 1 + 3, 3 log n  

Keterangan:  

K: Kelas interval  

n : Banyaknya data atau jumlah sampel. 

e. Menentukan panjang kelas interval 

P = 
R
K
⬚

 

Keterangan:  

P : Panjang kelas interval  

R : Rentang nilai  

K : Kelas interval 

f. Menghitung persentase (%) dengan rumus 

P = 
f

n
x100% 

Keterangan:  

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

n : banyaknya frekuensi/sampel responden 

p : angka persentase.17 

g. Menghitung Standar Deviasi 

SD = √
∑fi(xi−x)2

N−1
 

Keterangan: 

SD  : Standar Deviasi  

fi     : Frekuensi untuk variabel  

 

 17Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h.41. 
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xi − x2: Deviasi skor yang telah di kuadratkan.18 

h. Kategorisasi 

Penelitian ini menggunakan kategorisasi untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika 

pada kelas V  di SD Negeri Minasa Upa tersebut pada kategori rendah, 

sedang dan tinggi. 

1) Rendah : X < M- 1.SD 

2) Sedang : M- 1.SD  ≤ x ≤ M+1.SD  

3) Tinggi   : X > M+ 1.SD. 19  

 

 18Sugiyono, Metode Penelitian, h. 349. 

19Saifuddin Azwar, Penyusun Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 
109.   
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Higher 

Order Thinking Skill (HOTS) Matematika pada Kelas V SD 

Negeri Minasa Upa Kota Makassar 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil 

perhitungan data melalui tes tertulis dalam bentuk essay dari 5 soal yang 

diberikan kepada 30 peserta didik. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh 

peserta didik kelas V SD Negeri Minasa Upa.  

Statistik deskriptif hasil Kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal HOTS  Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa 

Kota Makassar. 

1)  Rata-rata (Mean) 

×=
∑fixi

∑fxi
    

  ×=
∑ 1615

∑ 30
        

     = 54            

2) Menghitung rentang 

R =NT – NR  

R = 75 – 20 

R = 55 

3) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3, 3 log n 

K = 1 + (3, 3) log 30 

K = 1 + (3, 3) 1,477 
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K = 5,87 (Pembulatan 6) 

4) Menentukan panjang kelas interval  

P = 
R
K
⬚

 

P = 
55
6
⬚

 

P = 9,16 (Pembulatan 9) 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Peserta didik dalam menyelesaikan 
soal HOTS Matematika 

Interval fi xi xi-x (xi-x) ² fi(xi-x) 

² 

% 

20-28 2 24 -30 900 1.800 6,7% 

29-37 2 33 -21 441 882 6,7% 

38-46 7 42 -12 144 1.008 23,3% 

47-55 5 51 -3 9 45 16,7% 

56-64 1 60 6 36 36 3,3% 

65-73 9 69 15 225 2.025 30% 

74-82 4 78 24 576 2.304 13,3% 

Jumlah  30 357 -21 2.331 8.100 100% 

 

5) Menghitung standar deviasi 

SD = √
∑fi(xi−x)2

N−1
 

SD = √
∑8.100

29
 

SD = √279,3 

SD = 16,71 (Pembulatan 17) 
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6) Presentase 

P = 
f

n
x100% 

P = 
30

30
x100% 

P = 1 

7) Kategorisasi  

Kategori Rendah  

X < M - 1 . SD  

X <54 – 1 . 17 

X <54– 17 

X< 37  

Kategori Sedang  

M – 1 . SD ≤ X <M + 1 . SD  

54 – 1 . 17 ≤ X <54 + 1 .17 

54 – 17 ≤ X <54+ 17 

37 ≤ X < 71 

Kategori Tinggi  

M + 1 . SD <X 

54 + 1 . 17 <X 

54 + 17 <X 

71 ≤ X < 100 

Tabel 4.2 

Kategorisasi peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS 
Matematika 

Interval Kategorisasi Frekuensi Persentase 
X <37 Rendah  4 13,3% 

37 ≤ X < 71 Sedang 21 70% 
71 ≤  X < 100 Tinggi  5 16,7% 

Jumlah 30 100% 
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Gambar 4.1 Hasil Kemampuan Peserta Didik dalam Menyelesaikan 
Soal HOTS Matematika Kelas V di SD Negeri Minasa Upa Kota 
Makassar 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan jumlah 30 peserta didik 

dengan 5 butir soal essay, nilai yang diperoleh dengan nilai terendah 20 dan 

nilai tertinggi 75, dengan nilai rata-rata 54 dan range 55. Pada tabel 4.2 dan 

gambar 4.1 diagram tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal HOTS  Matematika pada peserta didik hasil, 

terdapat peserta didik berada pada kategori rendah 13,3% berjumlah 4 

orang, 70% peserta didik berada pada kategori sedang yang berjumlah 21 

orang dan 16,7% peserta didik berada pada kategori tinggi yang berjumlah 

5 orang. 

2. Tingkat Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Menyelesaikan 

Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) Matematika pada 

Kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar 

Melalui hasil belajar ini dapat diketahui sejauh mana kemampuan 

yang dimiliki peserta didik dalam memahami suatu masalah. Proses 

pemecahan masalah Matematika pada peserta didik juga dapat diketahui 

melalui hasil belajar. Melalui ketiga pengkategorian dari hasil peserta didik 

telah dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuannya 

dalam memecahkan masalah Matematika, yaitu kelompok rendah, 

13,3%

70%

16,7%

Rendah Sedang Tinggi
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kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Dari masing-masing kelompok 

akan diambil 1 subjek pada masing-masing kategori untuk dilihat tingkat 

kesulitan menyelesaikan soal HOTS Matematika berdasarkan hasil tesnya. 

Tabel 4.3 

Subjek Kriteria Penelitian Peserta Didik 

Nama Subjek Kriteria Keterangan 

Subjek 1 Peserta didik yang memasuki kelompok 

rendah ialah  Peserta didik  yang kurang 

mampu dalam memecahkan masalah. 

Peserta didik tidak menuliskan langkah-

langkah pemecahan masalah Matematika 

Peserta didik kelas 

V SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar 

dari kelompok 

rendah 

Subjek 2 Peserta didik  yang memasuki kelompok 

sedang ialah  Peserta didik  yang 

memiliki kemampuan sedang dalam 

memecahkan masalah.  Peserta didik  

yang masuk dalam kelompok ini, pada 

lembar jawabnya tertuliskan jawaban 

akhir beserta cara pemecahan 

masalahnya yang belum lengkap 

Peserta didik kelas 

V SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar 

dari kelompok 

sedang 

Subjek 3 Peserta didik  yang memasuki kelompok 

tinggi ialah  Peserta didik  yang mampu 

memecahkan masalah.  Peserta didik  

yang masuk dalam kelompok ini, pada 

lembar jawabnya tertuliskan jawaban 

akhir beserta cara pemecahan 

masalahnya yang lengkap. 

Peserta didik kelas 

V SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar 

dari kelompok 

tinggi 
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a. Kemampuan subjek 1 dari kelompok rendah 

Subjek 1 tidak menuliskan langkah-langkah pemecahan masalah 

Matematika. Subjek 1 memiliki kemungkinan belum bisa memahami soal 

tes yang diberikan oleh peneliti. Subjek 1 terlihat mengalami kesulitan 

dalam memecahkan masalah pada soal. Berikut data-data yang diperoleh 

dari Peserta didik kelompok rendah. 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Lembar Jawab No 3 Subjek 1 

Bedasarkan gambar 4.2, Subjek 1 dalam lembar tesnya tidak 

menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan langkah pemecahan 

masalahnya. Berikut akan disampaikan hasil belajar Subjek 1 yang telah 

direduksi berdasarkan tahapan pemecahan masalah.  

1) Membaca  

Langkah pertama dalam memecahkan masalah Matematika disini 

adalah memahami soal dengan membaca. Melalui langkah membaca 

peserta didik diharapkan mampu menuliskan ada yang diketahui dan 

ditanyakan soal. Berdasarkan gambar 4.2 , Subjek 1 tidak menuliskan 

variabel yang diketahui dan ditanyakan didalamnya sebagai hasil dari 

peserta didik membaca. Subjek 1 hanya membacakan soal tanpa 

menyebutkan kembali variabel yang diketahui dan ditanya dari soal. Hal ini 

menunjukkan bahwa Subjek 1 belum memahami sepenuhnya apa yang 

peserta didik baca pada soal. 
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2) Mengeksplorasi 

Langkah kedua dalam memecahkan masalah Matematika adalah 

mengeksplorasikan nilai-nilai yang ada pada soal. Menyajikan masalah 

kedalam bentuk yang mudah dipahami menggunakan bahasanya sendiri 

merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengeksplorasikan pemahamannya. Sama seperti di lembar jawab 

sebelumnya, selain tidak menuliskan diketahui dan ditanya sesuai yang 

diajarkan oleh guru Matematika. Subjek 1 juga tidak menuliskan kembali 

yang peserta didik pahami dari soal menggunakan bahasanya sendiri. 

Setelah diminta untuk menceritakan permasalahan yang ada pada soal, 

peserta didik hanya membacakan kembali soal tersebut dan tidak 

menyampaikan kembali yang peserta didik pahami menggukanan 

bahasanya sendiri 

3) Menyusun strategi 

Berdasarkan gambar 4.2, subjek 1 juga tidak menuliskan susunan 

strategi yang peserta didik gunakan untuk memecahkan masalah pada soal 

sama seperti pada gambar 4.2. Padahal untuk memecahkan masalah yang 

diberikan diperlukan beberapa langkah. Mulai dari menentukan 

pengurangan dan penjumlahan, mencari penyebut yang sama dan 

mengubah suatu pecahan campuran ke pecahan biasa yang terakhir 

menyederhanakan bilangan. sehingga subjek 1 juga mengalami kesulitan 

pada langkah ini. Subjek 1 akan lebih mudah dalam menyusun strategi 

pemecahan masalah jika peserta didik telah memahami apa yang diketahui 

dan ditanyakan oleh soal. 
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4) Memecahkan masalah 

Pada langkah ini agar dapat memecahkan masalah Matematika 

Peserta didik harus menggunakan keterampilan operasi hitungnya. Peserta 

didik diperbolehkan menggunakan kalkulator jika diperlukan. Berdasarkan 

gambar 4.2, subjek 1 tidak menuliskan operasi hitung yang peserta didik 

lakukan untuk menemukan jawaban, sama seperti soal-soal sebelumnya. 

Disini terlihat bahwa subjek mengalami kesulitan dalam melakukan operasi 

hitung. Berdasarkan gambar 4.2 jawaban yang diperoleh subjek 1 belum 

sesuai kunci jawaban dan belum jelas dari mana asal jawaban tersebut. 

5) Meninjau Kembali 

Berdasarkan gambar 4.2 jawaban akhir yang diperoleh subjek 1 

belum sesuai dengan kunci jawaban. Dari hasil observasi dari peneliti 

bahwa peserta didik tersebut tidak memerhatikan jawaban yang sudah 

peserta didik kerjakan hanya langsung menggunakan kalkulator saja. Oleh 

karena itu, peserta didik bisa yakin dengan jawaban yang peserta didik 

tulis. Guru Matematika juga memberikan keterangan mengenai jawaban 

akhir dari Peserta didik ini, bahwa kesalahan pada akhir jawabannya itu, 

memang karena ketidak mampuan Peserta didik dari awal. Mulai dari 

memahami tagihan dari soalnya ataupun cara penyelesaiannya yang 

memang belum paham itu mengakibatkan jawaban peserta didik salah. 

b. Kemampuan subjek 2 dari kelompok rendah 

Subjek 2 pada lembar jawabnya tertuliskan jawaban akhir beserta 

cara pemecahan masalahnya yang belum lengkap. Kemungkinan sudah bisa 

memahami soal tes yang diberikan oleh peneliti dan juga memiliki 

kemungkinan sebaliknya yaitu belum bisa memahami soal tes yang 

diberikan oleh peneliti. Subjek 2 terlihat mengalami beberapa kesulitan 
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dalam memecahkan masalah pada soal. Berikut akan disampaikan hasil 

belajar subjek 2 dari kelompok sedang yang telah direduksi berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Lembar Jawab No 3 Subjek 2 

1) Membaca 

Melalui kegiatan membaca Peserta didik diharapkan mampu 

memahami soal. berdasarkan gambar 4.3, subjek 2 tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan oleh soal seperti yang diajarkan oleh guru 

Matematika. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan subjek 2 ini 

mengalami kesulitan pada saat membaca dalam memahami soal. 

2) Mengeksplorasi  

Menyajikan masalah kedalam bentuk yang mudah dipahami 

menggunakan bahasanya sendiri merupakan salah satu cara Peserta didik 

mengeksplorasikan pemahamannya. Sama seperti di lembar jawab 

sebelumnya, Subjek 2 tidak menuliskan diketahui dan ditanya sesuai yang 

diajarkan oleh guru Matematika. peserta didik juga tidak menuliskan 

kembali apa yang peserta didik pahami dari soal menggunakan bahasanya 

sendiri.  

 

 



53 
 

 
 

3) Menyusun strategi  

Berdasarkan gambar 4.3, subjek 2 terlihat bahwa peserta didik telah 

menyusun strategi untuk memecahkan masalah. Langkah-langkahnya 

dalam menyelesaikan masalah dapat dipahami dengan mudah karena 

tersusun dengan rapi. Peserta didik juga menuliskan Langkah-langkah 

dalam menyamakan penyebut dengan tepat serta mampu mengubah 

pecahan campuran ke pecahan biasa 

4) Memecahkan masalah 

Berdasarkan gambar 4.3, subjek 2 menuliskan operasi hitung 

dengan lengkap dan detail. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

digunakan dengan tepat. Banyak peserta didik peserta didik menghitung 

menggunakan coret-coretan tanpa menggunakan kalkulator dalam 

mengoperasikannya. Disini juga terlihat bahwa subjek 2 tidak mengalami 

kesulitan operasi hitung pada langkah memecahkan masalah ini. 

5) Meninjau kembali  

Pada nomor ini subjek 2 telah meneliti dengan benar seluruh 

jawabannya. Karena jawaban akhir yang peserta didik tuliskan sudah benar 

dan tertulis jelas darimana asal jawaban tersebut meskipun peserta didik 

tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 

c. Kemampuan subjek 3 dari kelompok tinggi 

Peserta didik yang memasuki kelompok tinggi adalah peserta didik 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. Subjek 3 

yang masuk dalam kelompok ini, pada lembar jawabnya tertuliskan 

jawaban akhir beserta cara pemecahan masalahnya yang lengkap. 

Kemungkinan sudah bisa memahami soal tes yang diberikan oleh peneliti. 



54 
 

 
 

Berikut akan disampai    kan hasil belajar Subjek 3 dari kelompok tinggi 

yang telah direduksi berdasarkan tahapan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Lembar Jawab No 3 Subjek 3 

 

1) Membaca  

Melalui kegiatan membaca Peserta didik diharapkan mampu 

memahami soal. Berdasarkan gambar 4.4, subjek 3 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan oleh soal seperti yang diajarkan oleh guru 

Matematika. peserta didik menuliskannya dengan detail pemahamannya 

dari soal. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan subjek 3 sudah 

mampu memahami soal dan tidak mengalami kesulitan pada saat membaca. 

2) Mengeksplorasi 

Menyajikan masalah kedalam bentuk yang mudah dipahami 

menggunakan bahasanya sendiri merupakan salah satu cara yang bisa 

dilakukan oleh Peserta didik untuk mengeksplorasikan pemahamannya. 
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Berdasarkan gambar 4.4, subjek 3 telah menuliskan apa yang peserta didik 

pahami pada lembar jawab sesuai format. 

3) Menyusun strategi 

Berdasarkan gambar 4.4, subjek 3 telah menuliskan susunan strategi 

yang peserta didik gunakan untuk memecahkan masalah. peserta didik 

menyusun strategi mulai dari mengubah pecahan campuran ke pecahan 

biasa serta menyamakan penyebut. 

4) Memecahkan masalah 

Berdasarkan gambar 4.4, subjek 3 menuliskan operasi hitung 

dengan lengkap dan detail. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

digunakan dengan tepat. Banyak peserta didik menghitung menggunakan 

coret-coretan tanpa menggunakan kalkulator dalam mengoperasikannya. 

Disini juga terlihat bahwa subjek 3 tidak mengalami kesulitan operasi 

hitung pada langkah memecahkan masalah ini. 

5) Meninjau kembali  

Berdasarkan gambar 4.4 jawaban akhir subjek 3 sudah sesuai 

dengan kunci jawaban. Keterangan yang diberikan subjek 3, dapat 

disimpulkan bahwa Subjek 3 benar-benar meneliti jawabannya sebelum 

dikumpulkan karena pada lembar jawab Peserta didik juga tidak ditemukan 

kesalahan Peserta didik dalam mengerjakan. 

Peneliti telah memperoleh data kesulitan belajar dari lokasi 

penelitian. Data yang diperoleh peneliti telah direduksi berdasarkan teori 

tahapan pemecahan masalah Matematika. Kesulitan belajar tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.4 

Tingkat Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Tahapan Pemecahan Masalah Matematika  Soal 

Subjek 1 (kelompok rendah) 

Membaca   √ 

Mengeksplorasi  √ 

Memilih strategi  √ 

Menyelesaikan masalah  √ 

Meninjau Kembali  √ 

Subjek 2 (kelompok sedang) 

Membaca   √ 

Mengeksplorasi  √ 

Memilih strategi  × 

Menyelesaikan masalah  × 

Meninjau Kembali  × 

Subjek 3 (kelompok tinggi) 

Membaca   × 

Mengeksplorasi  × 

Memilih strategi  × 

Menyelesaikan masalah  × 

Meninjau Kembali  × 

Keterangan : √ = subjek mengalami kesulitan 

       × = subjek tidak mengalami kesulitan 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa subjek 1 mengalami 

kesulitan belajar pada semua tahapan pemecahan masalah, selanjutnya 

subjek 2 mengalami kesulitan pada tahapan pemecahan masalah membaca 

dan mengeksplorasi dan subjek 3 tersebut tidak memiliki kesulitan dalam 
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tahapan pemecahan masalah. Dilihat dari hasil ketiga subjek ini tingkat 

kesulitan belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal higher order 

thinking skill (HOTS) Matematika yang mereka alami berbeda-beda.   

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui tes essay untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal higher 

order thinking skill (HOTS) kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar. 

Maka pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan. 

1. Kemampuan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Higher 

Order Thinking Skill  (HOTS) Matematika pada Kelas V SD 

Negeri Minasa Upa Kota Makassar. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal higher order thinking 

skill (HOTS) tergolong masih kurang, karena masih banyak peserta didik 

yang belum memahami tentang tahapan-tahapan penyelesaian dalam 

Matematika mulai dari membaca, mengeksplorasi, memilih strategi, 

menyelesaikan masalah dan meninjau kembali serta dapat dilihat dari hasil 

observasi pada peserta didik. 

Aktivitas belajar peserta didik ini dinilai berdasarkan 10 aspek yaitu 

peserta didik membaca soal dengan cermat, peserta didik menanyakan 

klarifikasi jika ada yang tidak jelas, peserta didik membuat rencana 

sebelum menjawab, peserta didik memilih strategi penyelesaian yang tepat, 

peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan, 

peserta didik menguraikan langkah-langkah penyelesaian secara 

sistematis, peserta didik menerapkan konsep Matematika yang relevan, 
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peserta didik memeriksa kembali jawabannya, peserta didik mengevaluasi 

apakah jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan, dan peserta didik 

menyadari kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan soal. Adapun data 

aktivitas belajar peserta didik dikumpulkan melalui lembar observasi yang 

dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.5 

Aktivitas Peserta Didik Pada Saat Mengerjakan Soal HOTS 

Matematika 

Aspek Yang 

dinilai 

Frekuensi ket 

Memuaskan Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

Aktivitas 

belajar 

peserta didik 

pada saat 

mengerjakan 

soal Higher 

Order 

Thinking 

Skill (HOTS) 

 5 13 8 4 Efektif 

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa aktivitas  peserta didik saat 

mengerjakan soal HOTS mendapatkan kriteria sangat baik 5 orang peserta 

didik, 13 orang peserta didik yang mendapatkan kriteria baik, 8 orang 

peserta didik yang mendapatkan kriteria cukup dan 4 orang peserta didik 

mendapatkan kriteria kurang. 

Selama peneliti melakukan proses penelitian di SD Negeri Minasa 

Upa Kota Makassar Ketika memberikan soal higher order thinking skill 
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(HOTS) kepada peserta didik masih banyak peserta didik yang belum 

memahami konsep dasar tentang soal higher order thinking skill (HOTS)   

sehingga kurang memahami tahapan penyelesaian masalah, hal ini terjadi 

karena kurangnya latihan dalam mengerjakan soal higher order thinking 

skill (HOTS). Berdasarkan kemampuan peserta didik dalam penyelesaian 

soal higher order thinking skill (HOTS) Matematika dengan memperhatikan 

tahapan pemecahan masalah yang demikian. Adapun pada hasil penelitian 

ini, didukung oleh penelitian terdahulu dimana pada penelitian terdahulu 

yang ditulis oleh Etika Pujiana dengan judul penelitian Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS). Diperoleh data bahwa 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal higher order thinking 

skill (HOTS) menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal High order thinking skills (HOTS) sedang. Hal ini 

tersebut disebabkan karena peserta didik masih mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal tingkat evaluasi dan mencipta dimana untuk 

menyelesaikan soal tersebut diperlukan kemampuan peserta didik 

merancang cara pengerjaan soal dan membuat langkah pengerjaan baru. 

Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil pengerjaan peserta didik 

berkemampuan sedang dan rendah dalam penelitian ini menunjukkan 

kemampuan pemecahan masalah dalam pengerjaan soal higher order 

thinking skill (HOTS)  Matematika masih kurang. Akan tetapi ada beberapa 

peserta didik yaitu dari peserta didik berkemampuan tinggi yang mampu 

melaksanakan semua tahapan pemecahan masalah. Dengan demikian, hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Matematika yang 
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dimiliki peserta didik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan 

Peserta didik dalam memecahkan soal. 

2. Tingkat Kesulitan Belajar Peserta Didik dalam Menyelesaikan 

Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) Matematika pada 

Kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peserta didik kelas V 

SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar masih mengalami kesulitan dalam 

memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan 

pecahan campuran dari hasil analisis peserta didik, peneliti melakukan 

wawancara kepada peserta didik yang memiliki nilai rendah hasil dari 

wawancara tersebut diperoleh bahwa peserta didik yang memiliki nilai 

rendah pada dasarnya belum paham terhadap materi penjumlahan 

pengurangan pecahan biasa dan campuran, kurangnya latihan soal-soal 

higher order thinking skill (HOTS) yang diberikan.  Berdasarkan Tabel 4.4 

dapat dilihat bahwa setiap subjek mengalami kesulitan belajar pada 

tahapan pemecahan masalah yang berbeda-beda. Ketiga subjek tersebut 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kesulitan belajar 

Matematika yang mereka alami juga berbeda-beda. Tingkat kesulitan yang 

dialami setiap subjek juga berbeda-beda. Berikut akan paparkan hasil 

analisis peneliti terhadap kesulitan belajar masing-masing subjek pada 

setiap tahapan pemecahan masalah Matematika. 

a. Kesulitan menulis kata kunci 

Pada tahap membaca peserta didik berkemampuan rendah 

mengalami kesulitan belajar. peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mencatat kata kunci berupa variabel-variabel yang ada pada soal, 

mengalami kesulitan dalam menentukan yang diketahui yang ditanyakan, 
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peserta didik berkemampuan sedang juga mengalami kesulitan dalam 

mencatat kata kunci berupa variabel-variabel yang ada pada soal. peserta 

didik tidak mengalami kesulitan dalam menentukan yang diketahui dan 

yang ditanyakan. peserta didik sudah dapat memahami soal yang peserta 

didik baca. peserta didik hanya mengalami kesulitan dalam menyatakan 

kembali masalah dalam bentuk tulisan. Peserta didik berkemampuan tinggi 

tidak mengalami kesulitan belajar. peserta didik dapat mencatat kata kunci 

berupa variabel-variabel yang ada pada soal. Peserta didik dapat 

menentukan yang diketahui dan yang ditanyakan serta menyatakan 

kembali masalah tersebut secara lisan maupun tertulis. Peserta didik 

berkemampuan tinggi sudah dapat memahami soal yang peserta didik baca. 

Berdasarkan ketiga kelompok kemampuan peserta didik tersebut, secara 

umum pada tahap membaca Peserta didik mengalami kesulitan menulis 

kata kunci berupa variabel-variabel yang diketahui dan ditanya pada soal. 

b. Kesulitan mengidentifikasi dan mengorganisasikan informasi pada 

soal 

Pada tahap ini peserta didik mengidentifikasi masalah yang 

diberikan, menyajikan masalah kedalam cara yang mudah dipahami. 

Peserta didik berkemampuan rendah mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi masalah pada soal. Sehingga peserta didik tidak mampu 

menyajikan masalah tersebut kedalam bentuk lain yang mudah dipahami 

dan juga mengalami kesulitan mengorganisasikan informasi yang peserta 

didik peroleh serta mencari informasi yang diperlukan dan yang tidak 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi peserta didik tetap 

berusaha menyajikan sebagian masalah yang dapat peserta didik tangkap. 

Berbeda dengan peserta didik berkemampuan sedang dan Peserta didik 
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berkemampuan tinggi, mereka sudah dapat mengidentifikasi masalah yang 

diberikan pada soal. Mereka tidak mengalami kesulitan dalam menyajikan 

masalah kedalam bentuk lain yang lebih mudah dipahami. Mereka juga 

dapat mengorganisasikan informasi yang peserta didik peroleh serta 

mencari informasi yang diperlukan dan yang tidak diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. Berdasarkan ketiga kelompok kemampuan 

peserta didik tersebut, Peserta didik pada tahap ini peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah dan menyajikan 

kembali masalah dalam bentuk lain, serta mengalami kesulitan dalam 

mengorganisasikan informasi yang ada pada soal. 

c. Kesulitan menentukan pola strategi memecahkan masalah  

Pada tahap ini peserta didik menarik kesimpulan bagaimana cara 

menyelesaikan maslah yang diperoleh pada dua tahap selanjutnya. Peserta 

didik berkemampuan rendah mengalami kesulitan pada dua tahap 

sebelumnya. peserta didik belum dapat memahami masalah yang ada pada 

soal. Oleh karena itu, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam 

menemukan dan membuat pola berupa susunan strategi untuk 

memecahkan masalah. Peserta didik kemampuan sedang mengalami 

kesulitan mencatat kata kunci berupa variabel-variabel yang ada pada soal, 

akan tetapi peserta didik sudah dapat memahami soal. Pada tahap ini 

peserta didik dapat menemukan dan membuat pola berupa susunan 

strategi untuk memecahkan masalah. Peserta didik tinggi dapat 

menemukan dan membuat pola berupa susunan strategi untuk 

memecahkan masalah, tanpa mengalami kesulitan saat menyusun strategi. 

Berdasarkan ketiga kelompok kemampuan tersebut, pada tahap ini Peserta 

didik mengalami kesulitan dalam menemukan dan menentukan pola 
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strategi untuk memecahkan masalah. Munculnya kesulitan ini salah 

satunya dipengaruhi oleh dua tahap sebelumnya. Jika pada tahap 

sebelumnya Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami masalah, 

mengidentifikasi masalah, menyajikan masalah, atau mengorganisasikan 

informasi, maka Peserta didik pada tahap ini juga akan mengalami kesulitan 

saat menentukan pola strategi memecahkan masalah. 

d. Kesulitan memprediksi jawaban 

Pada tahap ini peserta didik menggunakan semua keterampilan 

Matematika seperti menghitung dilakukan untuk menemukan suatu 

jawaban. Peserta didik berkemampuan rendah mengalami kesulitan pada 

tahap ini. peserta didik tidak memprediksi terlebih dahulu jawaban yang 

diinginkan soal. peserta didik juga tidak menggunakan kemampuan 

berhitungnya untuk menyelesaikan masalah. peserta didik hanya 

menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah. Jawaban akhir 

yang diperoleh Peserta didik ini juga belum sesuai karena peserta didik 

menggunakan kalkulator tanpa mengetahui operasi hitungnya. Peserta 

didik sedang dan Peserta didik berkemampuan tinggi dapat memprediksi 

terlebih dahulu jawaban yang diinginkan soal. Saat menuliskan jawaban 

akhir dari soal, mereka menyertakan alasannya. Mereka menggunakan 

kemampuan berhitung untuk menyelesaikan masalah. Saat mereka 

menggunakan kemampuan berhitung, mereka mengalami kesulitan. 

Kesulitan yang mereka alami berbeda-beda. Peserta didik berkemampuan 

sedang mengalami kesulitan dalam menuliskan operasi hitung pada salah 

satu soal. Sedangkan Peserta didik berkemampuan tinggi mengalami 

kesulitan melakukan operasi hitung untuk mengubah satuan. Mereka dapat 

mengatasi kesulitan belajar tersebut. Peserta didik berkemampuan sedang 
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tidak menggunakan kalkulator dalam operasi hitungnya, peserta didik 

hanya menggunakan kertas coret-coretan. Peserta didik  berkemampuan 

tinggi tidak hanya menggunakan kertas oret-oretan, akan tetapi peserta 

didik juga menggunakan kalkulator untuk memudahkan dalam operasi 

hitung. Berdasakan ketiga kelompok kemampuan tersebut, kesulitan 

belajar yang dialami Peserta didik pada tahap ini adalah kesulitan 

memprediksi jawaban yang diinginkan oleh soal dan kesulitan melakukan 

operasi hitung untuk menemukan jawaban. 

e. Kesulitan mendiskusikan jawaban akhir 

Pada tahap ini peserta didik mengecek kembali jawaban dan melihat 

variasi dari cara memecahkan masalah. Kegiatan yang dilakukan Peserta 

didik pada tahap ini Peserta didik memeriksa kembali jawaban dan 

mendiskusikan jawabannya tersebut. Peserta didik berkemampuan rendah 

memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Peserta didik juga 

mendiskusikan jawabannya dengan teman sebayanya. Pada tahap ini 

peserta didik mengalami kesulitan belajar. Peserta didik tidak dapat 

membedakan jawaban yang benar dan yang salah, karena peserta didik 

hanya mendiskusikannya dengan teman sebayanya yang memiliki 

kemampuan sama dengannya. Peserta didik berkemampuan sedang dan 

peserta didik berkemampuan tinggi tidak mengalami kesulitan belajar pada 

tahap ini. Mereka memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

Mereka juga telah mendiskusikan jawabannya dengan orang yang lebih 

berpengalaman atau orang yang memiliki kemampuan lebih dari mereka. 

Sehingga mereka dapat mengetahui dan membedakan jawaban yang benar 

dan jawaban yang salah. Berdasarkan ketiga kelompok kemampuan 

tersebut, pada tahap ini kesulitan dialami saat peserta didik mendiskusikan 
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jawaban akhir. Peserta didik yang mendiskusikan jawabannya dengan 

orang yang tepat akan dapat mendiskusikan jawaban dengan benar. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS 

Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar, berdasarkan 

hasil penelitian dengan 30 peserta didik sebagai sampel, 4 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan persentase 13,3%, 21 orang berada pada 

kategori sedang dengan persentase 70% dan 5 orang berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 16,7%. Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS Matematika di kelas V SD 

Negeri Minasa Upa Kota Makassar sebesar 70% berada pada kategori sedang.  

2. Tingkat kesulitan belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal 

HOTS  Matematika pada kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar 

berdasarkan hasil belajar subjek penelitian dikategorikan menjadi 3 kategori 

yaitu: subjek berkemampuan tinggi, subjek berkemampuan sedang, dan 

subjek berkemampuan tinggi. Subjek berkemampuan tinggi ada 16,7% dari 

seluruh subjek. Subjek berkemampuan sedang ada 70% dari seluruh subjek. 

Subjek berkemampuan rendah ada 13,3% dari seluruh subjek. Kesulitan 

belajar yang dialami setiap subjek juga berbeda-beda. Kesulitan belajar 

Matematika tidak sepenuhnya dialami oleh subjek berkemampuan rendah 

maupun sedang. Akan tetapi, subjek berkemampuan tinggi juga mengalami 

kesulitan tersebut. Kesulitan yang dialami oleh subjek berkemampuan tinggi 

belum tentu dialami oleh subjek berkemampuan rendah maupun sedang, 

begitu pula sebaliknya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dengan penelitian ini maka guru harus sadar bahwa 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS 

Matematika masih berada pada kategori sedang.  

2. Bagi peserta didik, dengan penelitian ini dapat memengaruhi peserta 

didik, karena dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS 

Matematika kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar berada pada 

kategori sedang oleh karena itu, memberikan kesadaran kepada para 

penyelenggara untuk lebih memaksimalkan usahanya dalam 

memperbanyak memberikan Latihan soal-soal HOTS  Matematika. 

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini akan menambah wawasan bagi 

peneliti. 
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Lampiran 1. Lembar Soal HOTS Matematika 

LEMBAR TES  PESERTA DIDIK KELAS V 

SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Umum 

 

 

 

Soal  

1. Luas sawah pak Hasta 2 hektar. Seperempat hektar diberikan kepada 

anak pertamanya, sepertiga hektar digunakan untuk persemaian, dan 

dua pertiga hektar sudah ditanami padi. Sisanya sedang dibajak oleh Pak 

Hasta. Berapa hektar luas sawah yang sedang dibajak Pak Hasta? 

2. Ahmad dan Arya sedang memancing diempang yang luasnya 2 hektar. 

Ahmad mendapatkan  
1

3
  ikan nila. Arya mendapatkan 

5

9
   ikan bandeng. 

Berapakah seluruh ikan yang didapatkan Ahmad dan Arya jika 

digabungkan? 

3. Aisyah bermain dengan 3 teman hari ini di waktu yang berbeda. Ia 

bermain dengan Madina selama 1
1

8
 jam, kemudian dengan Risa 

selama 
3

4
  jam, kemudian dengan Fira selama  2 jam. Berapa lama Aisyah 

bermain dengan 3 temannya hari ini? 

4. Ibu Siska mempunyai beras 2
1

2
 liter dan membeli lagi 5 liter. Beras yang 

Mata pelajaran : Matematika 

 

Nama : 

 

Kelas : V 

 

Waktu : 30 Menit 

1. Tulis nomor dan nama anda pada lembar jawaban yang telah 

disediakan 
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum dikerjakan 
3. Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan   
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dimasak 1,25 liter dan sisanya akan diberikan kepadafakir miskin. 

Berapa liter beras yang akan diterima fakir miskin? 

5. Pak Somad memiliki kayu panjangnya 2
1

2
.meter dan 1

4

5
.meter. Kayu 

tersebut disambung dan akan dibuat pagar. 2
1

5
.meter dicat merah dan 

sisanya dicat putih. Berapa meter panjang kayu yang akan dicat putih? 
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Lampiran 2. Lembar Observasi Peserta Didik 

Lembar Observasi 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok   : Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan    

pecahan campuran 

Kelas    : V ( Lima) 

No Nama Jenis Aktivitas Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Asraf √ √ √       √ 4 
2 Willy √ √ √       √ 4 
3 Amal √ √ √     √ √ √ 6 
4 Fauzan √ √ √      √ √ 5 
5 Bilal  √ √         2 
6 Gibran  √ √ √        3 
7 Dian  √ √ √     √ √ √ 6 
8 Naufal  √ √ √       √ 4 
9 Ramadhan  √ √ √     √ √ √ 6 
10 Fatur √ √         2 
11 Rahman  √ √ √     √ √ √ 6 
12 Pandu  √ √ √     √ √ √ 6 
13 Indah  √ √ √     √ √ √ 6 
14 Ameerah  √ √ √      √ √ 5 
15 Humairah √ √ √      √ √ 5 
16 Caca √ √ √   √ √ √ √ √ 8 
17 Naswa √ √ √     √ √ √ 6 
18 Aulia √ √ √   √ √ √ √ √ 8 
19 Aninda √ √ √        3 
20 Nurul √ √         2 
21 Sarah √ √ √ √   √ √ √ √ 8 
22 Kalisa √ √ √      √ √ 5 
23 Erina √ √ √ √   √ √ √ √ 8 
24 Sanira √ √ √     √ √ √ 6 
25 Arida √ √ √      √ √ 5 
26 Fauzi √ √ √       √ 4 
27 Alif √ √ √        3 
28 Syahru √ √ √ √   √ √ √ √ 8 
29 Ataya √ √         2 
30 Irma  √ √ √       √ 4 
  

Observer memberikan penilaian dengan memberi skor pada kolom 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. 
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Keterangan: 

Berilah tanda checklist (√) jika peserta didik yang bersangkutan aktif. 

Indikator penilaian:  

1. Peserta didik membaca soal dengan cermat 

2. Peserta didik menanyakan klarifikasi jika ada yang tidak jelas 

3. Peserta didik membuat rencana sebelum menjawab 

4. Peserta didik memilih strategi penyelesaian yang tepat 

5. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan 

6. Peserta didik menguraikan langkah-langkah penyelesaian secara 

sistematis 

7. Peserta didik menerapkan konsep matematika yang relevan 

8. Peserta didik memeriksa kembali jawabannya  

9. Peserta didik mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 

pertanyaan 
10. Peserta didik menyadari kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan soal 

Skor:  

1-2   = Kurang 

3-4   = Cukup 

5-6   = Baik 

7-8   = Sangat Baik 

9-10 = Memuaskan  
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Lampiran 3..  Data Hasil Peserta Didik 

Data Hasil Peserta Didik 

Nama Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Total 
Asraf 11 15 0 18 0 43 
Wili 10 10 10 10 10 50 
Amal 5 9 9 17 15 55 
Fauzan  5 9 9 17 15 55 
Bilal 5 10 5 0 0 20 
Gibran 11 15 5 5 5 40 
Dian 10 10 7 18 20 65 
Naufal 10 14 10 5 9 48 
Ramadhan 9 9 14 18 19 63 
Fatur 5 5 5 10 10 35 
Rahman 10 10 10 15 20 65 
Pandu 10 10 10 15 20 65 
Indah 9 15 10 10 14 68 
Amirah 10 10 10 15 20 65 
Humairah 5 5 8 10 18 46 
Caca 10 10 15 20 20 75 
Nasza 10 10 5 20 10 50 
Awlia 10 10 15 20 20 75 
Anindiya 8 10 0 10 10 38 
Nurul fitri 10 10 5 5 5 30 
Sarah 10 10 15 20 20 75 
Kalisa 10 10 15 15 15 65 
Erina 10 10 15 18 20 73 
Hamira 10 10 10 15 20 65 
Arida 10 10 10 15 20 65 
Fauzan 8 8 10 0 20 43 
Alif 5 5 8 10 10 38 
Syahra 10 10 15 20 20 75 
Ataya 10 5 0 0 5 20 
Irma  10 5 5 10 15 45 
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Uji Validitas Instrumen  

Correlations 

 X01 X02 X03 X04 X05 X06 

X01 Pearson Correlation 1 ,605** ,622** ,083 ,252 ,600** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,663 ,179 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X02 Pearson Correlation ,605** 1 ,640** ,172 ,112 ,577** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,363 ,557 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

X03 Pearson Correlation ,622** ,640** 1 ,348 ,646** ,863** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,059 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X04 Pearson Correlation ,083 ,172 ,348 1 ,491** ,701** 

Sig. (2-tailed) ,663 ,363 ,059  ,006 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X05 Pearson Correlation ,252 ,112 ,646** ,491** 1 ,779** 

Sig. (2-tailed) ,179 ,557 ,000 ,006  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X06 Pearson Correlation ,600** ,577** ,863** ,701** ,779** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Uji Realibilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,725 5 

 

 

 

 
  



79 
 

 
 

Analisis deskripsif  

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Hasil Tes 30 55,00 20,00 75,00 53,8333 2,96767 16,25462 264,213 

Valid N (listwise) 30        
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Lampiran 4 Lembar Validasi Instrumen 
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Lampiran 5,  Dokumentasi  
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