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ABSTRAK 

Nama  : Zahratul Jannah Awalia 
NIM  : 20700120090 
Jurusan : Pendidikan Matematika 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul  : Pengaruh Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan  
    Masalah (JUCAMA) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis  
    Peserta Didik Kelas VII SMP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang: (1) 
Mengetahui deskripsi rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 
menerapkan model pembelajaran  JUCAMA (2) Mengetahui deskripsi rata-rata 
kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tidak menerapkan model 
pembelajaran JUCAMA (3) Mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan 
berpikir kritis peserta didik yang menerapkan model pembelajaran JUCAMA 
dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tidak menerapkan 
model pembelajaran  JUCAMA kelas VII SMPN 2 Segeri. 

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 
quasy eksperiment design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas VII SMPN 2 Segeri yang berjumlah 43 orang, sedangkan teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh kelas 
VII (VIIA dan VIIB) dijadikan sampel. Intrumen yang digunakan adalah tes 
kemampuan berpikir kritis berupa soal uraian. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan berpikir kritis 
peserta didik yang menggunakan model pembelajaran JUCAMA rata-ratanya 
tergolong rendah yaitu 43,96 pada saat diberikan pre test, namun pada saat 
diberikan post test dengan pembelajaran model pembelajaran yang sama 
meningkat menjadi 74,48 (2) Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 
menggunakan pembelajaran konvensional rata-ratanya yaitu 41,25 pada saat 
diberikan pre test, namun pada saat diberikan post test meningkat menjadi 61 
(3) Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik 
yang menggunakan model pembelajaran JUCAMA dengan yang tidak diajarkan 
menggunakan model pembelajaran JUCAMA (4) Nilai rata-rata kemampuan 
berpikir kritis peserta didik setelah diberikan perlakuan dengan 
menggunakan model pembelajaran JUCAMA lebih tinggi yaitu 74,48 dari nilai 
rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tidak diajar menggunakan 
model pembelajaran JUCAMA yaitu 61, sehingga didapatkan kesimpulan 
bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran JUCAMA terhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
Kata kunci : Model Pembelajaran JUCAMA, Berpikir Kritis
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan di Indonesia telah mengalami evolusi yang 

signifikan, termasuk dalam hal perkembangan kurikulum. Perubahan 

kurikulum di Indonesia sudah dimulai sejak masa sebelum 

kemerdekaan dan telah mengalami beberapa kali transformasi. 

Masyarakat seringkali mengekspresikan pandangan tertentu terhadap 

perkembangan kurikulum di Indonesia, yang dapat diringkas dalam 

istilah 'ganti menteri, ganti kurikulum’ (Alhamuddin, 2014: 49). 

Walaupun demikian, perubahan dalam kurikulum menjadi hal yang tak 

terhindarkan karena adanya kompleksitas dalam mencari bentuk 

pendidikan yang ideal di Indonesia. Pengaruh dari aspek sosial, budaya, 

sistem politik, ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) semuanya turut berperan. Penerapan inovasi dalam 

kurikulum seharusnya dilakukan secara dinamis agar dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan serta tuntutan yang ada 

dalam masyarakat (Raharjo, 2020: 64). 

Terdapat tiga kategori kompetensi utama yang diperlukan pada 

abad ke-21, yakni kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. 

Kompetensi berpikir mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Sementara kompetensi 
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bertindak melibatkan aspek komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan 

literasi teknologi. Di sisi lain, kompetensi hidup di dunia mencakup 

kemampuan inisiatif, self-direction, pemahaman global, serta tanggung 

jawab sosial. Adanya kompetensi-kompetensi ini menjadi sangat 

penting dalam pembelajaran abad ke-21, mengingat perlunya inovasi 

dan kreativitas bagi individu untuk dapat beradaptasi dengan cepat di 

era ini. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia, 

yang perlu segera menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk menghadapi dinamika global, khususnya di era society 5.0. 

Pengembangan kurikulum menjadi langkah yang tepat dalam 

membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi tuntutan era 

tersebut (Amalia, 2022: 2). 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan esensial yang harus 

dipenuhi sepanjang kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan melalui 

pendidikan, manusia memiliki kemampuan untuk hidup dan 

berkembang sesuai dengan aspirasi atau cita-citanya, menciptakan 

peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan, sesuai dengan konsep 

pandangnya (Ihsan, 2013). Pendidikan juga dihadapkan pada 

tantangan untuk terus meningkatkan kepekaan dalam perencanaan 

dan implementasi inovasi (Adawiyah & Jamaluddin, 2016: 119). Hal 

tersebut tercermin dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini 

berperan dalam pengembangan kemampuan, pembentukan karakter, 
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dan peradaban bangsa yang memiliki martabat. Fungsinya adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 48). 

Melalui pendidikan diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan untuk mengubah lingkungan hidup 

tradisional menjadi lingkungan hidup modern. Salah satu upaya di 

bidang pendidikan untuk mengembangkan keterampilan yang 

berkualitas adalah dengan menciptakan budaya konten berpikir kritis 

dalam proses pembelajaran peserta didik.  

Berpikir kritis adalah suatu proses yang dilakukan secara 

terorganisir, efisien dan aktif oleh peserta didik memungkinkan 

peserta didik mengevaluasi bukti terhadap observasi dan komunikasi 

informasi dan argumentasi (Egok, 2016: 186). Pentingnya kemampuan 

berpikir siswa di sekolah sangat memengaruhi kualitas sistem 

pendidikan yang diterapkan oleh pendidik, pembelajaran yang efektif 

diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan. Peserta didik dengan 

kemampuan berpikir kritis adalah aset penting dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan (Sanjaya, 

2006). 
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Dalam Qur’an Surat Ali-’Imran/3:190, juga disebutkan: 

تَِّ خَلْقَِّ فِى إِن َّ وََٰ فَِّ وَٱلْْرَْضَِّ ٱلس مََٰ ت َّ وَٱلن هَارَِّ ٱل يْلَِّ وَٱخْتِلََٰ وُ۟لِى لَءَايََٰ بَِّ لِِْ ٱلْْلَْبََٰ  

Terjemahan:  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal (Departemen Agama RI, 2019). 
 

Ayat di atas menyatakan bahwa pemahaman tentang 

kompleksitas penciptaan langit dan bumi, serta perubahan antara 

malam dan siang, hanya bisa diungkap dan dimengerti secara 

mendalam oleh para ilmuwan yang tekun, rendah hati, dan cerdas. 

Seorang ilmuwan harus merenungkan mengapa fenomena tersebut 

dapat terjadi dengan menggunakan metode ilmiah dan sebagai seorang 

Muslim, kita diwajibkan untuk menjalani pemikiran yang kritis dengan 

menyadari bahwa alam semesta beserta fenomena alamnya adalah 

hasil ciptaan Allah SWT. Dengan merenungkan ini, kita bisa menyadari 

bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan 

mungkin terjadi tanpa pengetahuan dan kuasa-Nya. Salah satu bentuk 

pemikiran kritis dalam ilmu agama adalah upaya untuk memahami 

informasi dari berbagai sumber, melakukan analisis mendalam, 

merenungkan maknanya, dan selanjutnya mengambil sikap serta 

tindakan yang positif. 

Tujuan pemberian mata pelajaran matematika untuk melatih 

peserta didik untuk menghadapi masalah yang kompleks, 

menganalisisnya, dan mencari solusi yang tepat, sehingga mampu 
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memperkuat kemampuan berpikir kritis dalam konteks pemecahan 

masalah sehari-hari. Diharapkan pula bahwa peserta didik memiliki 

keterampilan dalam menerapkan penalaran, seperti berpikir logis, 

kritis, sistematis, ulet, terbuka, objektif, dan dapat bekerja sama. Agar 

tujuan tersebut tercapai, proses pembelajaran fokus pada penggunaan 

metode berpikir kritis. Dalam pembelajaran matematika, selayaknya 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dikembangkan, 

terutama pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah 

matematika (Aziz Saefudin, 2012: 39). 

Keterampilan berpikir kritis membantu peserta didik 

menganalisis dan melengkapi informasi yang diterimanya dari 

pendidik. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui pemikiran 

yang cermat dalam memilih yang terbaik dan mengidentifikasi ide atau 

gagasan yang baik dengan cara mengevaluasi dan mengembangkannya 

secara jelas. 

Salah satu ciri khas pemikir kritis adalah ketidakmudahan 

menerima informasi baru tanpa bukti yang kuat, serta kehati-hatian 

mereka dalam menerima cara melakukan sesuatu hanya karena 

kebiasaan, dan mereka tidak menganggap suatu pernyataan benar 

hanya karena didukung oleh orang lain (Novita Rahmatin, 2014). Selain 

itu, melatih kemampuan berpikir kritis pada peserta didik bertujuan 

untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang dapat berpikir 

secara kritis, mengatasi masalah dengan baik, dan menjadi pemikir 
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yang mandiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat 

menghadapi kehidupan dengan kemampuan analisis yang baik, 

menghindari jebakan indoktrinasi, penipuan, serta pencucian otak, dan 

mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab 

(Prayoga, 2013).  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan 

kita adalah kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang berlangsung tidak memberikan dorongan 

yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir mereka (Sanjaya, 2011). Peserta didik hanya menerima 

informasi yang diberikan oleh guru, sementara proses pembelajaran 

masih sangat terfokus pada keaktifan guru. Hal ini mengakibatkan 

peserta didik kehilangan dorongan untuk berpikir secara aktif, padahal 

keadaan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam 

yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan menggunakan akal 

sehatnya (Muslimatun, 2016). 

Penilaian terhadap kemampuan berpikir kritis masih belum 

banyak yang berfokus pada pembiasaan dan peningkatan keterampilan 

berpikir kritis. Kenyataan di lapangan menunjukkan berpikir kritis 

masih rendah, hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan di SMPN 2 

Segeri dengan melihat proses pembelajaran. Hasilnya dalam proses 

pembelajaran peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat apa 

yang disampaikan guru, ketika disuruh naik mengerjakan soal 



7 
 

 
 

pengoperasian matematika di papan tulis mereka tidak tahu 

mengerjakannya. Hal ini dikarenakan peserta didik kurang paham 

tentang materi yang diajarkan bahkan operasi matematika seperti 

perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan kurang 

dipahami padahal itu adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai 

oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika yaitu bapak Mustamin, S.Pd. menyatakan bahwa peserta 

didik kurang menguasai operasi matematika khususnya dalam 

perkalian, dalam proses pembelajaran di kelas masih teoritis dan 

berpusat pada guru, model yang digunakan menggunakan model 

pembelajaran langsung atau pembelajaran konvensional dimana guru 

menjadi sumber pengetahuan. Pak Mustamin mengatakan bahwa 

sudah mencoba menggunakan beberapa model pembelajaran seperti 

model PBL dan kooperatif akan tetapi kembali menggunakan model 

pembelajaran langsung karena dilihat dari respon peserta didik yang 

kurang memahami materi ketika diberikan model tersebut. Pak 

Mustamin juga mengatakan bahwa media yang digunakan hanya 

sebatas papan tulis dan buku ajar, tidak adanya variasi pada media 

pembelajaran padahal kurikulum yang diterapkan di sekolah telah 

menggunakan kurikulum merdeka. Guru menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam bidang studi 

matematika masih rendah dalam menganalisis soal dan memecahkan 
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masalah matematika. Kemampuan kognitif peserta didik dalam 

berpikir kritis matematis masih rendah karena saat diberikan soal 

berupa uraian peserta didik langsung menjawab pertanyaan tanpa 

menguraikan langkah-langkah dalam mengerjakan soal maupun 

mengidentifikasi data pada soal, serta masih rendah dalam 

menghubungkan materi konsep dasar matematika ke materi 

selanjutnya. Dalam pembelajaran matematika selain pencapaian 

materi pelajaran, peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan 

berpikir kritis yang memadai. Terkait dengan kebutuhan akan model 

pembelajaran yang disebutkan sebelumnya, solusi yang diperlukan 

adalah mengadopsi model pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik, menarik, aktif, dan mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Salah satu alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan adalah Pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah (JUCAMA).Model JUCAMA diharapkan dapat menjadi suatu 

inovasi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. Model pembelajaran pengajuan pemecahan masalah 

merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada tujuan 

pembelajaran yang mencakup pemecahan dan pengajuan masalah 

matematika, sambil mendorong pembelajaran yang aktif secara mental 

(Prima & Susanah, 2014: 2). 

Model pembelajaran JUCAMA menyatakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk 
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mengatasi suatu permasalahan ketika jawaban yang ada belum tepat 

atau belum jelas. Proses pemecahan masalah melibatkan langkah-

langkah seperti memahami permasalahan, merencanakan tahapan 

penyelesaian, melaksanakan rencana tersebut, dan melakukan 

pengecekan kembali terhadap jawaban yang dihasilkan (Karim & 

Normaya, 2015). Sedangkan pengajuan masalah adalah aktivitas yang 

mengajak peserta didik untuk menunjukkan sikap kritis dan kreatif 

dengan tujuan menghasilkan masalah baru yang terkait dengan 

permasalahan sebelumnya. Pembelajaran ini tidak hanya bergantung 

pada penjelasan dari guru, melainkan juga mendorong peserta didik 

untuk lebih mudah memahami materi dan konsep-konsep dengan cara 

mereka sendiri, yakni dengan menemukan konsep tersebut (P. S. Dewi, 

2016 ). Tujuan dari pengajuan masalah matematika bukan hanya untuk 

mendorong peserta didik agar mau mengajukan pertanyaan, tetapi juga 

untuk membimbing mereka dalam menyelesaikan masalah atau soal 

matematika yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya (Novianti 

& Khoirotunnisa, 2016: 12). Dalam model pembelajaran JUCAMA, guru 

berperan lebih sebagai fasilitator dan mediator yang mengarahkan 

serta membantu peserta didik dalam mengelola pemahaman yang 

mereka hadapi sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Dian Budiati 

dan Dr. Siti Khabibah, M.Pd., diketahui bahwa respon peserta didik 

terhadap model pembelajaran pengajuan pemecahan masalah dengan 
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pendekatan saintifik pada materi fungsi di kelas X-TSM SMK Triyasa 

Surabaya sangat positif, serta hasil belajar peserta didik menunjukkan 

peningkatan (Budiati & Khabibah, 2017).  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul ”Pengaruh Model Pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta didik Kelas VII SMP”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana deskripsi rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang menerapkan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII SMPN 2 Segeri? 

2. Bagaimana deskripsi rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang tidak menerapkan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII SMPN 2 Segeri? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis 

peserta didik yang menerapkan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kritis peserta didik yang tidak menerapkan model 

pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII 

SMPN 2 Segeri? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1) Untuk mengetahui deskripsi rata-rata kemampuan berpikir kritis 

peserta didik yang menerapkan model pembelajaran  Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII SMPN 2 Segeri. 

2) Untuk mengetahui deskripsi rata-rata kemampuan berpikir kritis 

peserta didik yang tidak menerapkan model pembelajaran 

Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII SMPN 2 Segeri. 

3) Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang menerapkan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) dengan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik yang tidak menerapkan model pembelajaran 

Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) kelas VII SMPN 2 Segeri. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memberikan 

kontribusi dan pengalaman mengajar terhadap pembelajaran 

matematika dengan menerapkan Model Pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA). 
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b) Manfaat Praktis 

1) Peserta didik, yaitu dapat mengasah kemampuan berpikir kritis 

sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami pelajaran 

matematika. 

2) Guru, yaitu dapat memberikan saran dan solusi untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

3) Sekolah, yaitu model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di SMPN 2 Segeri, memberikan saran untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, serta 

membantu menggali kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

4) Bagi peneliti, sebagai persiapan untuk menjadi pendidik di masa 

depan, menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam 

pembelajaran matematika. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

Model adalah metodologi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Semakin tepat model pembelajaran yang digunakan 

guru dalam mengajar maka semakin efektif tercapainya tujuan 

pendidikan yang diharapkan (Sudana & Wesnawa, 2017: 2). Model 

pembelajaran merujuk pada suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan dalam perencanaan kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), perancangan bahan pembelajaran, dan panduan 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar 

lainnya. Model pembelajaran memberikan kebebasan kepada para 

guru untuk memilih pola yang sesuai dan efektif guna mencapai tujuan 

pendidikan mereka (Mirdad, 2020). 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana atau kerangka 

kerja yang digunakan sebagai panduan dalam merancang aktivitas 

pembelajaran, baik di dalam kelas maupun selama sesi tutorial 

(Trianto, 2010). Model pembelajaran haruslah relevan dan mampu 

memberikan dukungan efektif dalam proses pengajaran (Sutrisno dkk., 

2013).  

Model pembelajaran memiliki peran yang sangat signifikan 

dalam dinamika proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, sangat 
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penting bagi guru untuk selektif dalam memilih dan mengaplikasikan 

model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan 

peserta didik. Dalam menerapkan model pembelajaran, diharapkan 

guru dapat memilih dengan bijaksana, mempertimbangkan aspek-

aspek seperti materi pelajaran, tahap perkembangan kognitif peserta 

didik, konteks lingkungan belajar, serta ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif (Trianto, 2014: 53). 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berfungsi sebagai panduan dalam merancang perangkat 

pembelajaran dan strategi jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kemudahan bagi guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat 

tercapai dengan efektif. 

2. Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) 

Essential dalam pembelajaran matematika menurut NCTM 

adalah proses pemecahan masalah dan kemampuan peserta didik 

untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan. Hal ini menjadi inti 

pembelajaran matematika, di mana peserta didik diharapkan memiliki 
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pengalaman yang memadai dalam mengidentifikasi, memahami, dan 

membuat soal-soal matematika secara mandiri(Indriyani dkk., 2017: 

2).  

Dalam konteks pembelajaran matematika, peran penting dari 

pengajuan masalah (problem posing) adalah sebagai suatu metode 

pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

matematis. Pendekatan ini melibatkan penggunaan pola pikir 

matematis dan fokus pada kemampuan merumuskan permasalahan 

matematika (Novianti & Khoirotunnisa, 2016: 12).  

Pengajuan masalah memiliki peran sebagai pendorong bagi 

peserta didik untuk menciptakan dan menyampaikan masalah atau 

soal yang berbeda, berawal dari masalah yang telah ada sebelumnya. 

Proses pengajuan masalah dapat melibatkan modifikasi atau 

perubahan terhadap suatu soal atau masalah yang sudah ada, sehingga 

membentuk suatu permasalahan baru. Tidak hanya berfokus pada 

peserta didik, namun kesuksesan pengajuan masalah juga tergantung 

pada kemampuan "guru untuk secara efektif mengajukan pertanyaan 

dan merancang pembelajaran yang mampu menggali pengetahuan 

sebelumnya dari peserta didik” (Laswandi, 2015: 36).  

Pengajuan masalah juga masih berkaitan erat dengan 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah upaya individu untuk 

mengatasi suatu kesulitan ketika solusi atau metode penyelesaian 
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belum jelas atau sesuai. Salah satu metode untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah yang efektif adalah melalui 

pengalaman bermakna dalam proses pembelajaran (Novianti & 

Khoirotunnisa, 2016 : 12). 

Menurut Siswono, model pembelajaran yang melibatkan 

pengajuan pemecahan masalah bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik (Karim & Normaya, 2015: 93). 

Model pembelajaran JUCAMA, yang dikenal sebagai pendekatan 

matematika, menitikberatkan pada pemecahan masalah dan pengajuan 

masalah, dengan fokus pada pembelajaran yang aktif secara mental dan 

peningkatan kemampuan berpikir kritis. 

Model pembelajaran JUCAMA dalam kegiatan belajar mengajar 

didasari oleh beberapa alasan. Model ini dapat meningkatkan 

partisipasi aktif peserta didik melalui diskusi kelompok, membiasakan 

mereka dalam pemecahan dan pengajuan masalah. Selain itu, peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran dengan melibatkan proses pemecahan dan pengajuan 

masalah. Dengan melibatkan peserta didik dalam menyusun solusi 

untuk masalah yang mereka ajukan sendiri, mereka dapat memahami 

dan menguasai materi pelajaran secara lebih baik.  

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran JUCAMA menekankan peran aktif peserta didik, 
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memerlukan penerapan prinsip-prinsip matematika, dan bertujuan 

agar peserta didik menjadi lebih mandiri dan kritis dalam proses 

pembelajaran. 

Tabel 2. 1 Sintaks Model Pengajuan Pemecahan Masalah 

Fase Aktivitas/Kegiatan Guru 
1. Menyampaikan 

tujuan dan 
mempersiapkan 
peserta didik 

1. Menjelaskan tujuan, materi prasyarat, 
memotivasi peserta didik, dan 
menghubungkan materi pelajaran 
dengan konteks kehidupan sehari-hari 

2. Mengorientasikan 
peserta didik pada 
masalah melalui 
pemecahan atau 
pengajuan masalah 
dan 
mengorganisasikan 
peserta didik untuk 
belajar 

2. Memberikan masalah yang sesuai 
dengan tingkat perkembangan anak 
untuk diselesaikan atau meminta 
peserta didik mengajukan masalah 
berdasarkan informasi atau masalah 
awal. Meminta peserta didik untuk 
bekerja sama dalam kelompok dan 
secara individu, serta mengarahkan 
mereka untuk saling membantu dan 
berbagi dengan anggota kelompok atau 
teman lainnya 

3. Membimbing 
penyelesaian secara 
individual maupun 
secara kelompok 

3. Guru membimbing dan mengarahkan 
belajar secara efektif dan efisien 

4. Menyajikan hasil 
penyelesaian 
pengajuan dan 
pemecahan  masalah 

4. Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menentukan 
kelompok atau individu yang akan 
menyajikan hasil tugas mereka 

5. Memeriksa 
pemahaman dan 
memberikan umpan 
balik 

5. Menilai kemampuan peserta didik dan 
memberikan umpan balik untuk 
menerapkan pengetahuan yang telah 
dipelajari pada materi lebih lanjut dan 
dalam konteks nyata dari situasi 
sehari-hari 

      Sumber: (Siswono, 2018: 94) 
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b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) 

Model pembelajaran JUCAMA yang berfokus pada pengajuan 

dan pemecahan masalah, mengimplementasikan praktik pemecahan 

dan pengajuan soal dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Siswono, 

langkah-langkah dalam model pembelajaran JUCAMA adalah sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Memberikan tujuan dan menyiapkan peserta didik. Melibatkan guru  

dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, materi prasyarat, 

memberikan motivasi kepada peserta didik, dan menghubungkan 

materi pelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari. 

b) Memotivasi peserta didik. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan memberikan contoh-contoh soal yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

2) Kegiatan Inti 

a) Menyajikan informasi. Guru menginstruksikan peserta didik untuk 

membaca informasi yang ada di buku pelajaran. 

b) Mengorientasikan peserta didik pada kelompok-kelompok. Guru 

mengarahkan peserta didik untuk duduk dalam kelompoknya masing-

masing, memberikan tugas kelompok, dan mendistribusikan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). 
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c) Guru memberikan panduan untuk menyelesaikan tugas dari Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD), baik secara individu maupun dalam 

kelompok. Guru juga mengarahkan proses belajar agar berlangsung 

dengan efektif dan efisien. 

d) Guru menginstruksikan peserta didik untuk menyajikan hasil 

pemecahan dan pengajuan masalah yang telah dibahas dalam diskusi, 

dan memberikan penilaian terhadap keterlibatan mereka. 

3) Kegiatan penutup 

Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik serta evaluasi. 

Guru mengevaluasi keterampilan peserta didik dan memberikan umpan 

balik agar mereka dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari 

dalam suatu materi lebih mendalam, serta mengaitkannya dengan 

situasi nyata dalam masalah sehari-hari (Sulistiyawati & Susanah, 2013: 

2). 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah 

Beberapa kelebihan model pembelajaran pengajuan  

pemecahan masalah (JUCAMA) sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis 

melalui pemecahan masalah.  

2) Mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas peserta didik 

melalui pengajuan masalah.  
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3) Meningkatkan prestasi dan keaktifan peserta didik pada 

pembelajaran melalui pemecahan masalah dan pengajuan masalah.  

4) Memotivasi peserta didik untuk belajar dan menyukai matematika.  

5) Melatih peserta didik untuk memberitahukan ide-ide pemecahan 

masalah dan pengajuan masalah 

Beberapa kelemahan model pembelajaran pengajuan  

pemecahan masalah (JUCAMA) sebagai berikut: 

1) Pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama 

2) Apabila peserta didik tidak memiliki minat tinggi pada 

pembelajaran, maka peserta didik akan kesulitan untuk mengajukan 

masalah 

3. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis 

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk hidup yang 

diciptakan oleh Tuhan, kita tak dapat menghindar dari ujian dan 

tantangan. Berpikir memegang peranan krusial dalam kehidupan 

manusia, karena melalui proses berpikir, kita mampu memahami 

informasi, mengatasi masalah, dan melakukan banyak hal lainnya. 

Pentingnya kemampuan berpikir ini telah dijelaskan oleh Allah dalam 

Qur’an surah Al-An’am/6: 50 yaitu: 
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اَّ قلُ َِّ خَزَاائِنَُّ عِندِى لكَُمَّْ أقَوُلَُّ لّ  أتَ بِعَُّ إِنَّْ ۖ َّ مَلكَ َّ إنِِِى لكَُمَّْ أقَوُلَُّ وَلَّاَّ ٱلْغيَْبََّ أعَْلَمَُّ وَلَّاَّ ٱللّ   

 َّ اَّ مَا إلِّ  َّ إِلَى َّ يوُحَىَٰ َّ وَٱلْبَصِيرَُّ ٱلْْعَْمَىََّٰ يسَْتوَِىَّ هَلَّْ قلَُّْ ۖ  تتَفَكَ رُونََّ أفَلَََّ ۖ   

Terjemahan: 

Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah 
ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gaib dan 
tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang 
malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan 
kepadaku. Katakanlah: “Apakah sama orang yang buta dengan 
orang yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkannya? 
(Departemen Agama RI, 2019). 

Ayat Al-Qur'an di atas mengajarkan bahwa sebagai manusia, kita 

seharusnya mengoptimalkan akal pikiran yang telah diberikan oleh 

Tuhan kepada kita. Ini karena kebijaksanaan kita dalam menggunakan 

akal pikiran merupakan hal yang membedakan kita dengan hewan. 

Berpikir kritis, menurut ahli yang diungkapkan oleh ”John 
Dewey, didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung 
secara berkesinambungan dan cermat. Proses berpikir ini 
dimulai ketika seseorang menghadapi suatu masalah atau 
kebingungan. Situasi tersebut mengundang individu tersebut 
untuk mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, atau 
keterampilan yang telah dimilikinya. Selama proses ini, terjadi 
suatu kegiatan mental di otak yang memungkinkannya 
menemukan solusi yang tepat dan relevan untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
berpikir kritis melibatkan suatu proses dinamis yang terjadi saat 
seseorang berusaha mencari solusi untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapinya” (Fisher Alec, 2009: 2). 

Berpikir kritis merupakan bentuk pemikiran rasional dalam 

mengevaluasi suatu hal. Sebelum membuat keputusan atau melakukan 

tindakan tertentu, langkah awal yang diambil adalah mengumpulkan 

sebanyak mungkin informasi terkait dengan hal tersebut (Karim, 2015: 
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93). Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis mampu 

berpikir secara objektif dengan melibatkan sejumlah keterampilan, 

seperti kemampuan mengajukan berbagai pertanyaan, 

mengidentifikasi masalah, menguji fakta, menganalisis asumsi, 

menghindari penalaran berdasarkan emosi, menghindari 

penyederhanaan berlebihan, mempertimbangkan berbagai 

interpretasi, dan mampu mentoleransi ketidakjelasan. Dengan 

demikian, individu yang mampu berpikir kritis umumnya lebih 

terampil dalam menggunakan pengetahuannya. 

Pemikir kritis memiliki kemampuan untuk mencari sumber 

informasi yang relevan terkait dengan dirinya dan masalah yang 

dihadapinya. Mereka juga terampil dalam mengolah informasi yang 

kritis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Pemikir 

kritis mampu menarik kesimpulan yang lebih tepat berdasarkan 

informasi yang dianggap penting. Salah satu ciri khas yang sangat 

mencolok dari seorang pemikir kritis adalah ketidakmudahannya 

menerima informasi tanpa memiliki bukti yang kuat sebagai dasar. 

Mereka tidak secara mudah mengakui suatu cara melakukan sesuatu 

hanya karena itulah cara yang sudah umum dilakukan, dan juga tidak 

menerima klaim sebagai kebenaran hanya karena dinyatakan oleh 

orang lain (Dennis K. Filsaime, 2008: 22). 
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Untuk mengidentifikasi seorang pemikir kritis, perlu dikenali 

karakteristik atau ciri-ciri yang memungkinkan seseorang dapat 

diklasifikasikan sebagai pemikir kritis. Ciri-ciri tersebut menjadi jelas 

ketika individu tersebut berperilaku, menyatakan pendapat, dan 

mengaplikasikan kemampuan serta pengetahuannya. 

Komponen dari pemikir kritis diantaranya adalah: 

1) Mengidentifikasi asumsi atau informasi adalah inti dari berpikir 

kritis. 

2) Pemikir kritis berusaha membayangkan dan mengeksplorasi 

alternatif jawaban lainnya. 

3) Mengeksplorasi berbagai ide alternatif dan menyelidiki opsi 

jawaban membimbing dari kondisi ketidakpastian menuju 

penemuan solusi yang definitif untuk suatu masalah (Novita 

Rahmatin, 2014: 3). 

Wijaya menyatakan bahwa karakteristik berpikir kritis diantaranya: 

1) Mampu membedakan ide yang relevan dan tidak relevan. 

2) Sanggup mendeteksi bias atau penyimpangan-penyimpangan. 

3) Dapat merinci semua kemungkinan konsekuensi atau opsi alternatif 

yang mungkin timbul atau digunakan dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

4) Dapat mengambil kesimpulan dari data yang telah dipilah dan 

menguji asumsi dengan teliti. 



24 
 

 

5) Mampu menetes asumsi dengan cermat. 

6) Dapat membentuk keterkaitan yang berurutan antara satu 

permasalahan dengan permasalahan lainnya (Wijaya, 2007: 26). 

Secara teknis, kemampuan berpikir dalam istilah Bloom 

dijelaskan sebagai kapasitas intelektual yang mencakup kemampuan 

untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Dalam pengertian 

lain, keterampilan-keterampilan ini dapat dianggap sebagai 

kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis memiliki nilai 

esensial dalam kehidupan, pekerjaan, dan berperan secara efektif 

dalam semua bidang kehidupan lainnya. Sejak tahun 1942, berpikir 

kritis telah menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan. Penelitian 

dan beragam pandangan mengenai hal ini telah menjadi topik 

pembicaraan utama dalam kurun sepuluh tahun terakhir (Nafiati, 

2021). 

Berdasarkan uraian beberapa ahli tentang kemampuan berpikir 

kritis di atas terdapat beragam pendapat akan tetapi memiliki inti yang 

sama. Jadi, kemampuan berpikir kritis adalah keterampilan untuk 

menyelesaikan masalah dengan pertimbangan matang dan hati-hati, 

karena berpikir kritis melibatkan proses berpikir yang mendalam 

untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses ini, masalah harus 

dianalisis, diidentifikasi, dihubungkan dengan konsep lain, dan 
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kemudian dievaluasi sebelum menghasilkan kesimpulan yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

b. Ciri-Ciri Berpikir Kritis 

1) Dapat merumuskan kesimpulan dan solusi dengan tepat, sangat 

jelas, dan relevan terhadap situasi yang sedang dihadapi. 

2) Mempunyai pikiran yang terbuka dan menerapkan pendekatan 

sistematis, dengan asumsi, implikasi, dan konsekuensi yang logis 

dalam berpikir. 

3) Berinteraksi secara efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang 

rumit. Berpikir kritis adalah kunci untuk membentuk pribadi yang 

terfokus, ter disiplin, terkendali, dan mampu mengoreksi diri. 

Dengan rutin melatih kemampuan berpikir kritis secara ilmiah, kita 

dapat terus berkembang, tidak hanya sebagai pemikir kritis yang 

terampil, tetapi juga sebagai pemecah masalah yang handal dalam 

lingkungan sekitar. 

4) Berpikir kritis juga mencakup kemampuan untuk mengajukan 

pertanyaan dengan jelas dan beralasan, berupaya memahami 

dengan mendalam, menggunakan sumber informasi yang dapat 

dipercaya, mempertimbangkan konteks secara menyeluruh, tetap 

terfokus dan relevan terhadap inti permasalahan, mencari berbagai 

opsi, bersikap terbuka terhadap ide-ide baru, memiliki keberanian 

untuk mengambil posisi, bertindak dengan cepat, menganggap 

bahwa suatu hal merupakan bagian dari suatu sistem yang 



26 
 

 

kompleks, menerapkan pola pikir kritis dari individu lain, dan 

menunjukkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. (Marlina & 

Harahap, 2018: 59). 

c. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan seseorang dalam berpikir kritis dapat diukur 

melalui beberapa indikator. Robert Ennis mengklasifikasikan indikator 

keterampilan berpikir kritis ke dalam lima kategori berikut: 

Tabel 2. 2 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Menurut Robert H. Ennis 

Berpikir Kritis Sub Berpikir Kritis 
1. Memberikan 

penjelasan sederhana 
(elementary 
clarification) 

1. Memfokuskan pertanyaan 
2. Menganalisis argumen 
3. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

tentang suatu penjelasan dan tantangan 
2. Membangun 

keterampilan dasar 
(basic support) 

4. Mempertimbangkan kredibilitas suatu 
sumber 

5. Mengobservasi dan mempertimbangkan 
hasil observasi 

3. Kesimpulan (inference) 6. Membuat deduksi dan mempertimbangkan 
hasil observasi 

7. Membuat induksi dan mempertimbangkan 
hasil induksi 

8. Membuat dan mempertimbangkan nilai 
keputusan 

4. Membuat penjelasan 
lebih lanjut (advance 
clarification) 

9. Mengidentifikasi istilah 
10. Mengidentifikasi asumsi 

5. Strategi dan taktik 
(strategi and tactic) 

11. Memutuskan suatu tindakan 
12. Berinteraksi dengan orang lain 

Sumber: (dalam Kumalasari, 2014: 267). 

Berdasarkan tabel di atas, karakteristik berpikir kritis  

mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, 

menemukan perbedaan dalam informasi, dan aktif dalam pengumpulan 

data sebagai bentuk pembuktian fakta. Selain itu, individu tersebut 
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dapat membangun hubungan yang kronologis antara satu 

permasalahan dengan yang lain, menarik kesimpulan umum dari data 

lapangan dan data yang sudah ada, membuat prediksi berdasarkan 

informasi yang tersedia, serta mengklarifikasi informasi dan ide. 

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap kemampuan berpikir 

kritis didasarkan pada indikator-indikator kemampuan berpikir kritis 

menurut Robert H. Ennis, yang dikelompokkan menjadi lima indikator 

dengan 12 sub-indikator berpikir kritis. Indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis ini disesuaikan dengan konteks 

pembelajaran matematika, khususnya pada kelas VII SMP. 

d. Pentingnya Berpikir Kritis 

Menurut Nizam (dalam Hadi & Novaliyosi, 2019)  Peserta didik di 

Indonesia ternyata masih kurang dalam keterampilan berpikir kritis. 

Hal ini terlihat dari hasil Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) tahun 2015, yang menunjukkan bahwa skor 

matematika peserta didik Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 

negara dengan skor 397. Dengan kriteria TIMSS membagi perolehan 

skor peserta survei ke dalam empat tingkat: rendah dengan skor 400 

(low), sedang dengan skor 475 (intermediate), tinggi dengan skor 550 

(high) dan lanjut dengan skor 625 (advanced) dari data di atas 

Indonesia menempati pada kriteria rendah. Soal-soal dalam penelitian 

TIMSS memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk 
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kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena 

itu, rendahnya prestasi peserta didik Indonesia dalam studi TIMSS 

menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia memiliki kemampuan 

berpikir kritis yang kurang. (Martyanti, 2018: 36). 

Dengan situasi tersebut, Indonesia perlu menyampaikan kepada 

guru dan peserta didik bahwa memiliki keterampilan berpikir kritis 

sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hal tersebut dapat 

membantu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan prestasi 

peserta didik pada tingkat internasional. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang mendukung dalam usaha peneliti 

mengetahui pengaruh model pembelajaran pengajuan pemecahan 

masalah (JUCAMA) terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas VII SMP adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Fajrizal, dkk (2019) dengan 

judul ”Penerapan Model Pembelajaran JUCAMA Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Ditinjau 

Dari Kemandirian Belajar” diperoleh hasil penelitian dapat 

disimpulkan: (1) penerapan model JUCAMA dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik; (2) Terdapat pengaruh 

kemandirian belajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik; dan (3) Tidak terdapat interaksi antara model 
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JUCAMA dengan kemandirian belajar pada kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik. Perbedaannya pada penelitian Rafika Fajrizal 

dkk. mengukur kemampuan berpikir kreatif dan dari teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampel cluster random dan uji 

hipotesis menggunakan ANOVA dua jalur.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khaulah (2018) dengan judul ” 

Penerapan Model Pembelajaran JUCAMA dengan Menggunakan Blok 

Aljabar untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta 

didik pada Materi Persamaan Kuadrat”, diperoleh bahwa 

berdasarkan hasil tes akhir tindakan siklus II diperoleh data bahwa 

83,33% peserta didik mendapat skor ≥ 65. Dengan demikian 

tindakan sudah berhasil karena ≥ 80% peserta didik mendapat skor 

≥ 65, suatu kriteria tindakan dikatakan berhasil apabila ≥ 80% 

peserta didik mendapat skor ≥ 65. Perbedaannya terletak pada 

kemampuan yang akan diukur. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita Rohmatin (2014) dengan 

judul ” Penerapan Model Pembelajaran Pengajuan dan Pemecahan 

Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta 

didik”, diperoleh Sebelum menerapkan model pembelajaran 

berbasis pengajuan dan pemecahan masalah, kemampuan berpikir 

kritis peserta didik cenderung sudah cukup kritis. Namun, setelah 

penerapan model pembelajaran tersebut, kemampuan berpikir 
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kritis mereka meningkat secara signifikan, mencapai peningkatan 

sebesar 55,56%. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyatma, dkk. (2022) yang berjudul 

”Pengaruh Penerapan JUCAMA dan Problem Based Learning (PBL) 

Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Ditinjau Dari Tipe 

Kepribadian” diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

terdapat pengaruh pembelajaran JUCAMA dan pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). (2) Tidak terdapat pengaruh tipe 

kepribadian terhadap kemampuan komunikasi matematis. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,880 lebih dari 0,05 

(0,880 > 0,05). (3) Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran 

JUCAMA dan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

tipe kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,290 

lebih dari 0,05 (0,290 > 0,05). Namun salah satu tipe kepribadian 

sanguine berpengaruh secara signifikan dengan pembelajaran 

JUCAMA daripada pembelajaran konvensional/Pembelajaran 

langsung dalam Komunikasi Matematisnya. Perbedaannya pada 

penelitian Hadyatma dkk.  menggunakan teknik analisis data uji 

ANOVA dua jalur (two-way ANOVA). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Karim dan Normaya (2015) yang 

berjudul ”Kemampuan Berpikir Kritis Peserta didik Dalam 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model JUCAMA Di 

Sekolah Menengah Pertama”, diperoleh bahwa Kemampuan berpikir 

kritis peserta didik kelas VII A SMP Negeri 13 Banjarmasin dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

JUCAMA pada tes evaluasi akhir, terbagi dalam tiga kategori: sangat 

tinggi, tinggi, dan sedang. Untuk indikator interpretasi, yang 

melibatkan pemahaman masalah dengan menulis informasi yang 

diketahui dan menjawab pertanyaan dengan tepat, berada pada 

kategori sangat tinggi. Pada indikator analisis, yang mencakup 

identifikasi hubungan antara pernyataan, pertanyaan, dan konsep 

dalam soal dengan membuat model matematika yang tepat dan 

memberikan penjelasan yang akurat, berada pada kategori sedang. 

Sementara itu, indikator evaluasi yang menilai penggunaan strategi 

yang tepat, kelengkapan, dan kebenaran perhitungan, bersama 

dengan indikator inferensi, yang melibatkan pembuatan kesimpulan 

sesuai konteks masalah, berada pada kategori tinggi. Perbedaannya 

pada penelitian Karim menggunakan penelitian deskriptif. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lailathul Utari, dkk. (2020) dengan 

judul ”Pengaruh Model Pembelajaran JUCAMA Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Ditinjau Dari Self Efficacy 

Siswa SMP”, diperoleh bahwa berdasarkan analisis data penelitian 
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dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan model 

pembelajaran pengajuan pemecahan masalah (JUCAMA) memiliki 

pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa SMP Negeri 2 Lalan; 2) Terdapat perbedaan yang signifikan 

dalam kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan 

tingkat self-efficacy (tinggi, sedang, dan rendah) di SMP Negeri 2 

Lalan; dan 3) Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara model 

pembelajaran (JUCAMA dan konvensional) dan tingkat self-efficacy 

(tinggi, sedang, dan rendah) terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa SMP Negeri 2 Lalan. Perbedaannya pada penelitian 

Lailathul Utari dkk. mengukur kemampuan berpikir kritis ditinjau 

dari self efficacy. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Najma Fadilah Suhada, dkk. (2023) 

dengan judul ”Penerapan Pembelajaran Aktif Tipe Pengajuan 

Pemecahan Masalah dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa”, diperoleh bahwa berdasarkan hasil 

dan pembahasan penelitian tentang peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa menggunakan model pembelajaran 

aktif JUCAMA di kelas VII di salah satu sekolah di Garut, beberapa 

kesimpulan umum dapat ditarik. Pertama, pelaksanaan proses 

pembelajaran bagi siswa yang menerapkan model pembelajaran 

aktif tipe JUCAMA dinilai sangat baik, begitu pula gambaran aktivitas 

guru selama penerapan model pembelajaran aktif tipe JUCAMA yang 
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juga mendapat penilaian sangat baik. Kedua, kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang menjalani pembelajaran 

konvensional terutama yang berbasis ekspositori, dianggap sangat 

terbatas. Ketiga, kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mengikuti model pembelajaran aktif tipe JUCAMA juga tergolong 

sangat rendah. Keempat, terdapat peningkatan yang lebih baik 

dalam kemampuan komunikasi matematis siswa yang menerapkan 

model pembelajaran aktif tipe JUCAMA dibandingkan dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran aktif tipe JUCAMA sangat 

sesuai untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Kelima, sebagian besar siswa memberikan respons positif 

terhadap model pembelajaran aktif tipe JUCAMA, meskipun ada 

beberapa siswa yang merasa tegang dan tidak merasakan perbedaan 

yang signifikan antara pembelajaran dengan model JUCAMA dan 

pembelajaran konvensional. Perbedaannya pada penelitian Najma 

Fadilah Suhada dkk. mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Umar (2020) dengan judul 

”Pengaruh Model Pembelajaran JUCAMA terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Kelas IX MTsN 02 Takengon”, diperoleh 

bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

JUCAMA mendapat tanggapan positif dari siswa, membuktikan 
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kemampuannya dalam memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. 

Aktivitas pembelajaran kelompok yang terintegrasi dalam fase 

model JUCAMA memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam 

menyelesaikan tugas, sementara keterlibatan siswa dalam menggali 

konsep pembelajaran membuat mereka lebih efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu, model ini juga memenuhi 

kebutuhan siswa untuk dihargai, karena mereka dapat secara bebas 

berpendapat dan berkontribusi saat belajar bersama. Perbedaannya 

terletak pada kemampuan yang diukur yaitu kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitri dan Nur Afifah (2019) yang 

berjudul ”Pengaruh Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar” diperoleh bahwa hasil dari uji validitas tes soal 

Matematika diperoleh 10 butir instrumen yang valid dari 10 butir 

instrumen yang diuji cobakan. Hasil uji reliabilitas nilai 𝑟20 sebesar 

0,939. Hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan 

penerapan model pengajuan dan pemecahan masalah (JUCAMA) 

terhadap kemampuan berpikir kreatif Matematika siswa kelas IV. 

Hal ini diperoleh probabilitas (signifikansi) 0.000 < 0.050 

menunjukkan adanya pengaruh model pengajuan pemecahan 

masalah (JUCAMA) terhadap kemampuan berpikir kreatif 

Matematika siswa kelas IV. Perbedaannya yaitu pada penelitian Ayu 
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Fitri dan Nur Afifah mengukur kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto, dkk. (2021) yang berjudul 

”Creative Thinking Ability in Habits of Mind-based Ethnomathematics 

JUCAMA Learning Models”, diperoleh bahwa pembelajaran ini 

mencapai tingkat kelengkapan yang signifikan. Dibandingkan 

dengan model pembelajaran matematika konvensional, siswa yang 

diajar dengan etnomatematika JUCAMA menunjukkan peningkatan 

yang lebih baik dalam kemampuan berpikir kreatif matematis. Selain 

itu, model pembelajaran berbasis masalah juga diuji, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa etnomatematika JUCAMA lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori 

sedang, sesuai dengan kriteria uji n-gain. Secara keseluruhan, 

terdapat pengaruh signifikan antara kebiasaan pikiran matematis 

dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

etnomatematika JUCAMA dapat menjadi pilihan yang tepat untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif matematis siswa. 

Perbedaannya yaitu pada penelitian Heriyanto dkk. mengukur 

kemampuan berpikir kreatif. 
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C. Kerangka Pikir 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik rendah dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendekatan 

pembelajaran yang lebih menekankan peran guru (teacher-centered) 

yang tidak mendorong peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara optimal. Di kelas VII SMPN 2 Segeri 

masih menerapkan pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran 

ini masih berpusat pada guru sehingga peserta didik tidak memiliki 

dorongan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. 

Selain itu, kurangnya dorongan kepada peserta didik untuk aktif 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis juga menjadi penyebab 

rendahnya hasil belajar dan partisipasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Agar kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan, 

peserta didik perlu dilatih untuk lebih aktif dan mampu berpartisipasi 

dalam pengalaman belajarnya, sehingga kemampuan berpikir kritisnya 

dapat berkembang dengan lebih baik. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis pada peserta didik 

menunjukkan perlunya peningkatan dalam proses pembelajaran. Salah 

satu pendekatan yang dapat diambil untuk mencapai hal ini adalah 

melalui penggunaan model pembelajaran yang berorientasi pada 

peserta didik, bersifat aktif, dan mendorong pengembangan 

kemampuan berpikir kritis. Salah satu contoh model pembelajaran 
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yang memenuhi kriteria tersebut adalah model Pembelajaran 

Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA). 

JUCAMA tidak hanya mengajarkan, tetapi juga melatih peserta 

didik dalam mengkomunikasikan ide-ide pengajuan pemecahan 

masalah. Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pemecahan masalah. 

Dalam pelaksanaannya, JUCAMA memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk meningkatkan prestasi dan keterlibatan mereka dalam 

proses pembelajaran melalui aktivitas pengajuan masalah dan 

pemecahan masalah. Lebih lanjut, model ini dirancang untuk 

memotivasi peserta didik agar lebih antusias dalam proses belajar. 

Dengan menerapkan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) diharapkan peserta didik dapat belajar 

secara efektif tentang berpikir kritis. Selain itu, model ini juga 

memungkinkan guru untuk menilai kemampuan berpikir kritis peserta 

didik secara langsung. Akibatnya peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis mereka, memungkinkan mereka untuk 

mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. 
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proses pembelajaran di kelas masih teoritis dan berpusat pada 

guru, model yang digunakan menggunakan konvensional dimana 

guru menjadi sumber pengetahuan yang mengakibatkan peserta 

didik pasif sehingga peserta didik kurang dalam kemampuan 
berpikir kritisinya 

Eksperimen 
Menerapkan model pembelajaran 
Pengajuan dan Pemecahan Masalah 
(JUCAMA) 

Kontrol 
Menerapkan pembelajaran konvensional 

 

Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) dengan yang diajarkan melalui 

pembelajaran konvensional 

Gambar 2. 1 Bentuk Kerangka Pikir 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

”quasy eksperiment design” (eksperimen semu), karena peneliti tidak 

memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang muncul.  

Desain penelitian yang dilakukan adalah non-equivalent control 

grup design. Dalam desain ini dipilih secara nonrandomized control 

group pre-test post-test design atau pre-test post-test tidak secara 

random dan menggunakan dua kelas dengan kemampuan kelas yang 

setara. Desain ini melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen adalah 

kelas yang memperoleh perlakuan pemberian model pembelajaran 

Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) sedangkan kelas kontrol 

adalah kelas yang memperoleh pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. Kedua kelompok, baik 

eksperimen maupun kontrol setelah mendapat perlakuan yang 

berbeda kemudian dibandingkan, kelompok-kelompok tersebut dipilih 
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dan ditempatkan tanpa melalui randomisasi. Meskipun terdapat 

kelompok kontrol, akan tetapi kelompok kontrol tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2018). 

 Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Desain Penelitian 

Subjek Pre Test Perlakuan Post Test 

Kelas Eksperimen 𝑂1 X 𝑂2 
Kelas Kontrol 𝑂3 - 𝑂4 

 

Keterangan: 

  
𝑂1 :  Hasil Pre test kelas eksperimen 

𝑂2 : Hasil  Post test kelas eksperimen 

𝑂3 : Hasil Pre test kelas kontrol 

𝑂4 : Hasil Post test kelas control 

X    : Perlakuan menggunakan model pembelajaran JUCAMA  

Pada awal pelajaran, kedua kelompok tersebut diberikan soal 

pre test yang sama dan pada materi yang sama. Soal yang digunakan 

yaitu berupa soal essay. Pre test disini berfungsi sebagai tolak ukur 

sejauh mana pemahaman dan persiapan awal terhadap materi yang 

menerapkan perlakuan (model pembelajaran). Untuk kelompok 

eksperimen, sistem pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

pengajuan pemecahan masalah  sedangkan untuk kelompok kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. 
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Sebagai evaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang telah diajarkan, guru memberikan soal post test yang identik 

dengan soal pre test kepada setiap kelompok. Tujuan dari langkah ini 

adalah agar pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang 

mungkin belum terpahami selama pre test dapat diperbaiki selama 

proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan peserta didik 

dapat menjawab soal post test  yang serupa dengan pre-test setelah 

mengikuti pembelajaran. Hasil post test ini kemudian digunakan 

sebagai indikator kemampuan berpikir kritis secara umum dari peserta 

didik dalam menjawab pertanyaan. 

Peningkatan hasil tes dari masing-masing kelas dibandingkan 

(dianalisis perbedaannya), begitu pula dengan perbedaan antara hasil 

tes kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Perbedaan yang 

signifikan antara kedua kelompok tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep. Sekolah ini terpilih sebagai tempat penelitian 

karena berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa rendahnya 

kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga peneliti memilih 

sekolah ini sebagai tempat penelitian. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam sebuah penelitian, terdapat objek yang dianalisis untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Objek ini adalah populasi, yaitu 

keseluruhan elemen yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, 

data dikumpulkan secara menyeluruh dari semua elemen yang menjadi 

objek penelitian, tanpa terkecuali (Sudjono & Anas, 1996).  

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 (Sugiyono, 2014: 117). 

Berdasarkan kedua pengertian tentang populasi di atas, maka 

populasi adalah semua/seluruh objek yang diselidiki dapat berupa 

individu, orang, kejadian/peristiwa atau fenomena serta objek lainnya 

yang menjadi pusat perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas VII SMPN 2 Segeri. 

Tabel 3. 2 Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Peserta 
didik 

VIIA 23 
VIIB 20 

Total 43 
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2. Sampel Jenuh  

Sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari total jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi terlalu 

besar dan peneliti tidak dapat mempelajari seluruh anggotanya 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu  maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2014: 118).  

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa jika jumlah populasi 

penelitian kurang dari 100, maka sampel yang diambil sebaiknya 

mencakup seluruh populasi. Sebaliknya, jika jumlah populasi penelitian 

lebih dari 100, maka bisa diambil sampel sekitar 10-15%, 20-25%, atau 

lebih dari populasi tersebut (Arikunto, 2006: 132). 

Berdasarkan pendapat di atas, pada penelitian ini populasi 

jumlahnya kurang dari 100 maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMPN 2 Segeri yang 

terdiri dari dua kelas yang berjumlah 43 peserta didik. 

Tabel 3. 3 Sampel Penelitian 

NO Perlakuan Kelas Jumlah 
1 Eksperimen VIIA 23 Orang 
2 Kontrol VIIB 20 Orang 
 Jumlah  43 Orang 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai segala aspek yang menjadi 

fokus penelitian, termasuk manusia, objek, sistem, atau elemen 

lainnya. Variabel sering dijelaskan sebagai suatu entitas yang memiliki 

ragam nilai. Penting untuk dicatat bahwa jika suatu objek tidak 

mengalami variasi nilai, maka objek tersebut tidak dapat dianalisis, 

terutama dalam konteks analisis statistik (Irawan, 1999). Berdasarkan 

penelitian yang diajukan oleh peneliti yaitu ”Pengaruh model 

pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VII SMP” 

maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Variabel X 

Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang 

muncul akan mengubah kondisi atau nilai yang lain (Soesilo, 2019: 32). 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut 

dengan Variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA). 

b) Variabel Y 

Variabel terikat merupakan suatu kondisi atau nilai yang 

muncul sebagai akibat adanya variabel bebas atau disebut variabel Y 
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(Soesilo, 2019: 33). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kritis. 

 

Pengaruh Variabel X dengan Y 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman, serta untuk 

menegaskan persepsi yang seragam antara penulis dan pembaca 

terkait judul skripsi. Dengan menguraikan pengertian yang sesuai 

dengan variabel dalam judul skripsi ini, penulis berusaha mencegah 

timbulnya ketidakjelasan dalam pembahasan selanjutnya dan 

menegaskan ruang lingkup penelitian. Adapun variabel yang akan 

dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

a) Variabel Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (X) 

Model pembelajaran pengajuan pemecahan masalah adalah 

Sebuah model pembelajaran matematika yang berfokus pada konsep 

pengajuan dan pemecahan masalah matematika dengan penekanan 

pada proses belajar aktif secara mental bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam model pembelajaran 

matematika yang berbasis pengajuan pemecahan masalah, diharapkan 

peserta didik dapat mengemukakan pendapat melalui pengajuan 

X Y 
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masalah dan memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah 

dengan pendekatan pemecahan masalah sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. 

b) Variabel kemampuan berpikir kritis (Y) 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir 

yang melibatkan proses kognitif dan mendorong peserta didik untuk 

merenung secara reflektif terhadap berbagai permasalahan. Berpikir 

kritis melibatkan kemampuan berpikir induktif, seperti mengenali 

pola hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, 

menentukan sebab dan akibat, merumuskan kesimpulan, dan 

mempertimbangkan data yang relevan. Di sisi lain, kemampuan 

berpikir deduktif mencakup keterampilan dalam memecahkan 

masalah yang bersifat spasial, logis, menggunakan silogisme, dan 

membedakan antara fakta dan opini (Saputra, 2020: 2). 

Dalam konteks pendidikan, kemampuan berpikir kritis memiliki 

peran penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan ini dengan mengevaluasi secara kritis argumen yang 

terdapat dalam buku teks, jurnal, diskusi dengan teman, termasuk 

argumen yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Berpikir kritis, oleh karena itu, dianggap sebagai suatu kompetensi 

yang harus dicapai dan sebagai alat yang esensial dalam membangun 



47 
 

 

pengetahuan. Proses berpikir kritis yang ditunjukkan oleh peserta 

didik biasanya berlangsung dengan tata tertib dan sistematis. Berpikir 

kritis juga dikenali sebagai suatu proses berpikir tingkat tinggi yang 

dapat membantu dalam pembentukan sistem konseptual peserta 

didik. Selain itu, kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat 

ditingkatkan melalui pengalaman bermakna, seperti kesempatan 

untuk berpendapat secara lisan atau tulisan, seperti ilmuwan. 

Pengalaman bermakna ini bisa berupa diskusi yang timbul dari 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat divergen atau masalah yang 

tidak terstruktur, serta melibatkan kegiatan praktikum yang menuntut 

observasi terhadap gejala atau fenomena yang menantang 

kemampuan berpikir peserta didik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan-keterangan atau bukti-bukti 

mengenai objek yang akan diteliti. Dalam upaya memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan terkait metode pembelajaran yang 

diterapkan. 
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2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mewawancarai guru mata pelajaran matematika dengan memberikan 

sejumlah pertanyaan mengenai model pembelajaran matematika 

peserta didik kelas VII SMPN 2 Segeri. 

3. Tes 

Peneliti menggunakan tes berbentuk soal uraian (essay) sebagai 

alat pengukuran untuk menilai kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. Tes ini merupakan tes tertulis, dan penilaian didasarkan pada 

hasil tertulis peserta didik terhadap indikator-indikator kemampuan 

berpikir kritis yang terdapat dalam materi pelajaran. Sebelumnya, 

peneliti melakukan uji ahli dengan melibatkan dua dosen ahli sebagai 

validator untuk mengonfirmasi validitas tes. Setelah melalui uji ahli, 

peneliti kemudian langsung melakukan penelitian di lapangan. 

Tes ini termasuk dalam tipe subjektif dengan bentuk uraian 

(essay), karena melalui bentuk ini dapat terlihat bagaimana peserta 

didik menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengetahui proses berpikir, langkah-langkah pengerjaan, dan tingkat 

ketelitian peserta didik dalam merespons pertanyaan soal. 
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4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui 

pengambilan foto kegiatan peserta didik selama berlangsungnya 

proses belajar, serta dokumentasi prasarana yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

F. Instrumen Penelitian 

Prinsip dasar penelitian melibatkan proses pengukuran, yang 

mengharuskan penggunaan alat ukur yang efektif. Alat ukur dalam 

konteks penelitian sering disebut sebagai instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan suatu perangkat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang sedang diamati, 

dengan variabel penelitian yang menjadi fokus pengamatan (Darmadi, 

2013: 44). 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya 

(Arikunto, 2006: 192). Sebelum mengimplementasikan instrumen, 

langkah awalnya adalah melakukan uji coba instrumen guna 

mengevaluasi validitas dan reliabilitas tes atau kuesioner sebelum 

diterapkan pada sampel yang menjadi objek penelitian. 
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1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Instrumen penelitian juga dikenal sebagai alat pengumpulan 

data. Peran instrumen menjadi krusial dalam penelitian karena 

kualitas atau kevalidan data yang diperoleh sangat bergantung pada 

kualitas instrumen yang digunakan, selain dari prosedur pengumpulan 

data yang diimplementasikan. 

Tes tertulis dalam bentuk uraian atau essay sebanyak 5 butir 

soal digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dilakukan 

dengan cara uji ahli yang melibatkan ahli sebagai validator. Test ini 

digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis peserta didik.  

𝑵𝑷 =
𝑹

𝑺𝑴
× 𝟏𝟎𝟎% (Purwanto, 2012: 102) 

 Keterangan: 

 NP : Nilai persen yang dicari atau yang diharapkan 

 R : Skor mentah yang diperoleh peserta didik 

 SM : Skor maksimal ideal dari kemampuan yang bersangkutan 

 100 : Bilangan tetap 

Selanjutnya, kategori kemampuan berpikir kritis peserta didik 

secara klasikal ditentukan dalam 5 kategori sebagai berikut: 
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Tabel 3. 4 Kategori Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Rentang Kategori 
90 ≤ 𝐴 ≤ 100 Sangat Tinggi 
75 ≤ 𝐵 ≤ 90 Tinggi 
55 ≤ 𝐶 ≤ 75 Sedang 
40 ≤ 𝐷 ≤ 55 Rendah 
0 ≤ 𝐸 ≤ 40 Sangat rendah 

 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi dilakukan untuk mengamati perilaku peserta 

didik dan guru saat pemberian perlakuan. Guru yang dimaksud adalah 

guru sebagai peneliti. Perilaku peserta didik yang di amati berkaitan 

dengan kegiatan peserta didik ketika penerapan model pembelajaran 

pengajuan pemecahan masalah dan perilaku guru yang diamati adalah 

ketika menerapkan model pembelajaran ini.  

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk 

mengindikasikan sejauh mana instrumen tersebut dapat dianggap 

valid atau sah. Tingkat validitas suatu instrumen diukur oleh 

kemampuannya untuk mengukur dengan akurat apa yang seharusnya 

diukur. Jika suatu instrumen memiliki validitas yang tinggi, hal 

tersebut menandakan bahwa instrumen tersebut efektif dalam 

mengukur variabel atau konsep yang diinginkan. Uji validitas adalah 

tes yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen atau 
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alat pengukur dapat mengukur secara tepat apa yang seharusnya 

diukur. Tujuan uji validitas adalah untuk menentukan apakah 

instrumen tersebut memiliki tingkat keabsahan atau kevalidan, yaitu 

apakah alat tersebut secara efektif mengukur variabel atau konsep 

yang diinginkan atau tidak. 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐧 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐧 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘𝟐)]
 

 Keterangan: 

 rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : Koefisien Korelasi 

 ∑ 𝑋 : Jumlah skor item 

 ∑ 𝑌 : Jumlah skor total 

 n : Jumlah responden  

 

Tabel 3. 5 Interpretasi indeks korelasi ”r” Product moment” 

Besarnya ”r” Product moment” 
(𝐫𝐱𝐲) 

Interpretasi 

rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Tidak valid 

rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ r𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Valid 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
kualitatif, dan R&D 

 

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang efektif tidak akan memiliki kecenderungan 

untuk mempengaruhi responden agar memilih jawaban tertentu. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan 

berulang kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 
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data yang konsisten (Sudjono, 2013: 232). Reliabilitas berhubungan 

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Setelah dilakukan uji validitas, butir soal yang valid diuji 

reliabilitasnya.  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, Peneliti menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐫𝟏𝟏 = (
𝐧

𝐧 − 𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝐬𝐢
𝟐

𝐬𝐭
𝟐

) 

Keterangan: 

 r11 : Koefisien reliabilitas tes 

 n : Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

 1 : Bilangan konstan 

 ∑ si
2 : Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

 st
2  : Varians total 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

Tabel 3. 6 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai Keterangan 
r11 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 
0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 
0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 
0,90 ≤ r11 < 1,00 Sangat tinggi 
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H. Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti akan mengolah data menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif saja karena tidak memenuhi syarat 

menggunakan analisis inferensial. Amirotun Sholikhah menjelaskan 

bahwa statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Hal ini sesuai 

dengan kebutuhan dalam penelitian yang menggunakan sampel jenuh 

karena populasi tidak bisa di random (Sholikhah, 2023). 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan data hasil 

penelitian adalah: 

a) Menghitung nilai dengan rumus: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

b) Menyusun tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung rentang nilai ( R ), yakni data terbesar dikurangi data 

terkecil 

R = Xt − Xr 

 

Keterangan: 
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R  : Rentang nilai 

Xt  : Data terbesar 

Xr  : Data terkecil (Sugiyono, 2007) 

2) Menghitung jumlah kelas interval (K) 

K = 1 + (3,3) log 𝑛  

Keterangan: 

K : Kelas interval 

n : banyaknya data atau jumlah sampel 

3) Menghitung panjang kelas interval (P) 

P =
R

K
 

Keterangan:  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang nilai 

K : Kelas interval (Siregar, 2005: 24) 

c) Menghitung rata-rata (mean) 

X̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan:  

X̅   : Rata-rata (mean) 

∑ 𝑥𝑖    : Nilai statistika 

n  : jumlah responden 
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d) Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

SD  : Standar Deviasi 

𝑥   : Rata-rata 

𝑥𝑖   : Nilai statistika 

𝑛   : Banyaknya data 

e) Persentase (%) 

P =
f

N
× 100%  

Keterangan: 

P : angka persentase 

f : frekuensi yang dicari persentasenya 

N : banyaknya sampel responden (Sugiyono, 2007: 57) 

Setelah membuat tabel distribusi frekuensi dan perhitungan 

statistik, maka dilakukan kategorisasi untuk variabel kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis peserta didik, maka dilakukan kategorisasi yang terdiri dari 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 25 

Juli 2024 s/d 8 Agustus 2024, peneliti dapat mengumpulkan data 

melalui instrumen tes dengan mengukur kemampuan berpikir kritis 

peserta didik kelas VII SMPN 2 Segeri. Penelitian dilakukan dengan 

memberikan dua perlakuan yang berbeda terhadap dua kelas yaitu 

pada kelas VIIA sebagai kelas eksperimen mengajar dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) dan kelas VIIB sebagai kelas kontrol mengajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional atau model pembelajaran 

langsung. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMPN 2 Segeri pada kelas 

VIIA dan VIIB. Jumlah peserta didik  kelas VIIA sebanyak 23 orang dan 

jumlah peserta didik  kelas VIIB sebanyak 20 orang. Dari 43 orang 

peserta didik tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis matematis 

yang berbeda yang disajikan pada uraian berikut ini: 

 

 



 

 

a. Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang 

Menggunakan Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah (JUCAMA) 

Berdasarkan tes pre test dan post test yang diberikan  pada  kelas 

eksperimen  yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

pengajuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas VIIA  SMPN 2 

Segeri pada materi aljabar didapatkan hasil kemampuan berpikir kritis 

peserta didik.  Berikut adalah deskripsi nilai tes hasil kemampuan  

berpikir kritis peserta didik: 

Tabel 4. 1  Deskripsi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 
Eksperimen 

Parameter 
Nilai 

Pre Test Post Test 

Maximum 74 97 

Minimum 22 34 

Range 52 63 

Mean 43,96 74,48 

Standar Deviasi 11,73 15,78 

Sumber: Olahan Excel 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada 

kelas eksperimen yakni pre test dan post test adalah 43,96 dan 74,48 

sehingga didapatkan nilai standar deviasinya yakni pre test dan post 



 

 

test adalah 11,73 dan 15,78. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada 

lampiran 3 halaman 140. 

Standar deviasi baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, jika nilai standar deviasi 

semakin kecil artinya semakin mendekati rata-rata. Namun jika nilai 

standar deviasi besar artinya semakin lebar variansi datanya. 

Tabel 4. 2 Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Rentang Kategori Pre test  
Kelas Eksperimen 

Post Test 
Kelas Eksperimen 

Frekuensi Persentas
e (%) 

Frekuensi Persentase 
(%) 

90 ≤ 𝐴 ≤ 100 Sangat 
Tinggi 

0 0 5 21,74% 

75 ≤ 𝐵 ≤ 90 Tinggi 0 0 9 39,13% 

55 ≤ 𝐶 ≤ 75 Sedang 4 17,39% 4 17,39% 

40 ≤ 𝐷 ≤ 55 Rendah 11 47,83% 3 13.04% 

0 ≤ 𝐸 ≤ 40 Sangat 
Rendah 

8 34,78% 2 8,70% 

Jumlah  23 100% 23 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 disimpulkan bahwa persentase terbesar 

hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen pada 

saat pre test berada pada kategori rendah, dan persentase terbesar 

pada hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen 

pada saat post test berada pada kategori tinggi. 



 

 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik jika 

dikelompokkan dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah diperoleh hasil dimana untuk persentase pre test 

kelas eksperimen kategori sedang sebanyak 17,39%, kategori rendah 

sebanyak 47,83% dan kategori sangat rendah sebanyak 34,78%. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan peserta didik yang menjawab soal pre 

test yang hanya menjawab seadanya dimana tidak memenuhi kelima 

indikator kemampuan berpikir kritis seperti memberikan penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan taktik dengan tepat.  

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik jika 

dikelompokkan dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah, diperoleh hasil dimana untuk persentase post test 

kelas eksperimen kategori sangat tinggi mendapatkan persentase 

sebanyak  21,74%, kategori tinggi sebanyak 39,13%, kategori sedang 

sebanyak 17,39%, kategori rendah sebanyak 13,04%, dan kategori 

sangat rendah sebanyak 8,70%. Untuk kategori sangat tinggi 

memperoleh persentase 21,74%, dimana peserta didik menjawab soal 

dengan menuliskan jawaban dari semua soal yang diberikan dengan 

memenuhi lima indikator kemampuan berpikir kritis. Untuk kategori 

tinggi memperoleh persentase 39,13%, dimana peserta didik 

menjawab soal dengan menuliskan jawaban dari semua soal akan 

tetapi kurang memenuhi kelima indikator kemampuan berpikir kritis 



 

 

seperti tidak menuliskan kesimpulan. Untuk kategori sedang 

memperoleh persentase 17,39%, dimana peserta didik menjawab soal 

dengan menuliskan jawaban yang memenuhi lima indikator 

kemampuan berpikir kritis, hanya saja masih terdapat kekeliruan 

seperti pada saat perhitungan. Untuk persentase kategori rendah dan 

sangat rendah dilihat dari hasil penulisan jawaban yang hanya 

mengerjakan dua atau tiga soal saja dan tidak memenuhi semua 

indikator kemampuan berpikir kritis. Berikut adalah tabel hasil 

persentase setiap indikator berpikir kritis pre test dan post test kelas 

eksperimen. 

Tabel 4. 3 Persentase Hasil Pre Test Indikator Berpikir Kritis Kelas 
Eksperimen 

Indikator Skor Persentase 

Memberikan penjelasan sederhana 
(elementary clarification) 

219 20,60% 

Membangun keterampilan dasar (basic 
support) 

241 22,67% 

Menyimpulkan (inference) 177 16,65% 

Membuat penjelasan lebih lanjut 
(advance clarification) 

196 18,44% 

Mengatur strategi dan taktik (strategy 
and tactic) 

230 21,64% 

Jumlah 1.063 100% 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 4 Hasil Post Test Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Indikator Skor Persentase 

Memberikan penjelasan sederhana 
(elementary clarification) 

367 21,87% 

Membangun keterampilan dasar (basic 
support) 

330 19,67% 

Menyimpulkan (inference) 285 16,98% 

Membuat penjelasan lebih lanjut 
(advance clarification) 

320 19,07% 

Mengatur strategi dan taktik (strategy 
and tactic) 

376 22,41% 

Jumlah 1.678 100% 

Berdasarkan tabel 4.3, kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada indikator memberikan penjelasan sederhana (elementary 

clarification) mendapat skor 219 dengan persentase 20,60%, 

membangun keterampilan dasar (basic support) mendapatkan skor 

sebesar 241 dengan persentase 22,67%, menyimpulkan (inference) 

mendapatkan skor sebesar 177 dengan persentase 16,65%, membuat 

penjelasan lebih lanjut (advance clarification) mendapatkan skor 

sebesar 196 dengan persentase 18,44%  dan mengatur strategi dan 

taktik (strategy and tactic) mendapat skor 230 dengan persentase 

21,64%. Sehingga skor tertinggi dalam indikator kemampuan berpikir 

kritis peserta didik adalah  membangun keterampilan dasar (basic 

support)  dan skor terendah adalah menyimpulkan (inference).  

Sementara berdasarkan tabel 4.4, kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada indikator  memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification) mendapat skor 367 dengan persentase 



 

 

21,87%, membangun keterampilan dasar (basic support) mendapatkan 

skor sebesar 330 dengan persentase 19,67%, menyimpulkan 

(inference) mendapatkan skor sebesar 285 dengan persentase 16,98%, 

membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification) mendapatkan 

skor sebesar 320 dengan persentase 19,07%  dan mengatur strategi 

dan taktik (strategy and tactic) mendapat skor 376 dengan persentase 

22,41%. Sehingga skor tertinggi dalam indikator kemampuan berpikir 

kritis ialah mengatur strategi dan taktik (strategy and tactic) dan skor 

terendah ialah menyimpulkan (inference). Dari hasil tersebut, 

kemampuan berpikir kritis siswa pada hasil pre test dan post test di 

kelas eksperimen masing-masing setiap indikatornya mengalami 

peningkatan. 

b. Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Yang 

Menggunakan Pembelajaran Konvensional 

Berdasarkan tes pre test dan post test yang diberikan  pada  kelas 

kontrol  yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

pada peserta didik kelas VIIB SMPN 2 Segeri pada materi aljabar 

didapatkan hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik.  Berikut 

adalah deskripsi nilai tes hasil kemampuan  berpikir kritis peserta 

didik: 

 



 

 

Tabel 4. 5 Deskripsi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 
Kontrol 

Parameter 
Nilai 

Pre Test Post Test 

Maximum 74 90 

Minimum 11 16 

Range 63 74 

Mean 41,25 61 

Standar Deviasi 16,99 20,46 

Sumber : Olahan Data Excel 

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada 

kelas kontrol yakni pre test dan post test adalah 41,25 dan 61 sehingga 

didapatkan nilai standar deviasinya yakni pre test dan post test adalah 

16,99 dan 20,46. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 3 

halaman 145. 

Standar deviasi baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, jika nilai standar deviasi 

semakin kecil artinya semakin mendekati rata-rata namun jika nilai 

standar deviasi besar artinya semakin lebar variansi datanya.  

 

 



 

 

 

Tabel 4. 6 Kategorisasi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 
Kontrol 

Rentang Kategori Pre test  
Kelas Kontrol 

Post Test 
Kelas Kontrol 

Frekuensi Persentas
e (%) 

Frekuensi Persentase 
(%) 

90 ≤ 𝐴 ≤ 100 Sangat 
Tinggi 

0 0 0 0 

75 ≤ 𝐵 ≤ 90 Tinggi 0 0 6 30% 

55 ≤ 𝐶 ≤ 75 Sedang 6 30% 9 45% 

40 ≤ 𝐷 ≤ 55 Rendah 2 10% 1 5% 

0 ≤ 𝐸 ≤ 40 Sangat 
Rendah 

12 60% 4 20% 

Jumlah  20 100% 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6, disimpulkan bahwa persentase terbesar 

hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas kontrol pada saat 

pre test berada pada kategori sangat rendah, dan persentase terbesar 

pada hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas kontrol pada 

saat post test berada pada kategori sedang. 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik jika 

dikelompokkan dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah diperoleh hasil dimana untuk persentase pre test 

kelas kontrol kategori sedang sebanyak 30%, kategori rendah 

sebanyak 10%, dan kategori sangat rendah sebanyak 60%. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan peserta didik yang menjawab soal pre test 



 

 

yang hanya menjawab seadanya dimana tidak memenuhi kelima 

indikator kemampuan berpikir kritis seperti memberikan penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan taktik dengan tepat.  

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik jika 

dikelompokkan dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah, diperoleh hasil dimana untuk persentase post test 

kelas kontrol kategori tinggi sebanyak 30%, kategori sedang sebanyak 

45%, kategori rendah sebanyak 5% dan kategori sangat rendah 

sebanyak 20%. Untuk persentase kategori tinggi memperoleh 

persentase 30%, dimana peserta didik menjawab soal post test dengan 

menuliskan jawaban yang sudah memenuhi lima indikator kemampuan 

berpikir kritis. Untuk persentase kategori sedang memperoleh 

persentase 45%, dimana peserta didik menjawab soal dengan 

menuliskan jawaban yang memenuhi lima indikator kemampuan 

berpikir kritis, hanya saja masih terdapat kekeliruan seperti pada saat 

perhitungan. Untuk persentase kategori rendah dan sangat rendah 

dilihat dari hasil penulisan jawaban yang hanya memenuhi satu atau 

dua dari kelima indikator kemampuan berpikir kritis. Berikut adalah 

tabel hasil persentase setiap indikator berpikir kritis pre test dan post 

test kelas kontrol. 

 



 

 

Tabel 4. 7 Persentase Hasil Pre Test Indikator Berpikir Kritis Kelas Kontrol 

Indikator Skor Persentase 

Memberikan penjelasan 
sederhana (elementary 
clarification) 

259 31,94% 

Membangun keterampilan 
dasar (basic support) 

129 15,91% 

Menyimpulkan (inference) 163 20,10% 

Membuat penjelasan lebih 
lanjut (advance clarification) 

139 17,14% 

Mengatur strategi dan taktik 
(strategy and tactic) 

121 14,92% 

Jumlah 811 100% 

 
Tabel 4. 8 Persentase Hasil Post Test Indikator Berpikir Kritis Kelas Kontrol 

Indikator Skor Persentase 

Memberikan penjelasan 
sederhana (elementary 
clarification) 

315 26,01% 

Membangun keterampilan 
dasar (basic support) 

248 20,48% 

Menyimpulkan (inference) 139 11,48% 

Membuat penjelasan lebih 
lanjut (advance clarification) 

214 17,67% 

Mengatur strategi dan taktik 
(strategy and tactic) 

295 24,36% 

Jumlah 1.211 100% 

 

Berdasarkan  tabel 4.7, kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada indikator  memberikan penjelasan sederhana (elementary 

clarification) mendapat skor 259 dengan persentase 31,94%, 

membangun keterampilan dasar (basic support) mendapatkan skor 

sebesar 129 dengan persentase 15,91%, menyimpulkan (inference) 



 

 

mendapatkan skor sebesar 163 dengan persentase 20,10%, membuat 

penjelasan lebih lanjut (advance clarification) mendapatkan skor 

sebesar 139 dengan persentase 17,14%  dan mengatur strategi dan 

taktik (strategy and tactic) mendapat skor 121 dengan persentase 

14,92%. Sehingga skor tertinggi dalam indikator kemampuan berpikir 

kritis peserta didik adalah  memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification) dan skor terendah adalah mengatur strategi 

dan taktik (strategy and tactic).  

Sementara berdasarkan tabel 4.8 kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada indikator  memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification) mendapat skor 315 dengan persentase 

26,01%, membangun keterampilan dasar (basic support) mendapatkan 

skor sebesar 248 dengan persentase 20,48%, menyimpulkan 

(inference) mendapatkan skor sebesar 139 dengan persentase 11,48%, 

membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification) mendapatkan 

skor sebesar 214 dengan persentase 17,67%  dan mengatur strategi 

dan taktik (strategy and tactic) mendapat skor 295 dengan persentase 

24,36%. Sehingga skor tertinggi dalam indikator kemampuan berpikir 

kritis ialah memberikan penjelasan sederhana (elementary 

clarification) dan skor terendah ialah menyimpulkan (inference). Dari 

hasil tersebut, kemampuan berpikir kritis siswa pada hasil pre test dan 

post test di kelas kontrol masing-masing setiap indikatornya 

mengalami peningkatan kecuali pada indikator menyimpulkan yang 



 

 

mengalami penurunan dikarenakan peserta didik tidak menuliskan 

kesimpulan atau terdapat kekeliruan. 

c. Rekapitulasi Data Pre Test dan Post Test Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Berdasarkan analisis data pre test dan post test kelas 

eksperimen yang terdiri dari 23 orang dan kelas kontrol terdiri dari 20 

orang, diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Data Pre test dan Post Test Kelas Eksperimen dan 
Kelas Kontrol 

Parameter 
Pre Test Post Test 

Eksperimen Kontrol Ekperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 23 20 23 20 

Maximum 74 74 97 90 

Minimum 22 11 34 16 

Range 52 63 63 74 

Mean 43,96 41,25 74,48 61 

Standar Deviasi 11,73 16,99 15,78 20,46 

Sumber: Olahan Data Excel 

Berdasarkan tabel 4.9, setelah melakukan penelitian terhadap 

kelas eksperimen dengan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah (JUCAMA) dan kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional didapatkan data yang memberikan gambaran bahwa 

terjadinya perubahan nilai pada kemampuan berpikir kritis siswa, baik 



 

 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Perubahan nilai rata-rata 

terbesar terjadi pada kelas eksperimen yaitu 43,96 menjadi 74,48 

dengan peningkatan sebesar 30,52, sedangkan kelas kontrol memiliki 

nilai rata-rata 41,25 menjadi 61 dengan peningkatan sebesar 19,75. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa nilai rata-rata peserta didik kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata peserta 

didik pada kelas kontrol. 

B. Pembahasan  

1. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Menggunakan 

Model Pembelajaran Model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah (JUCAMA) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada kelas eksperimen (VIIA) sudah 

terdapat peningkatan yang signifikan. Dilihat dari kemampuan awal 

peserta didik saat diberikan pre test mendapatkan nilai rata-rata 43,96. 

Hal ini dikarenakan peserta didik belum memahami terkait materi 

yang diajarkan yaitu materi aljabar. Tidak sedikit dari mereka 

menjawab sekedar memberikan penjelasan sederhana yaitu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dan ada juga yang 

menuliskan kesimpulan saja. Namun beberapa juga diantaranya 

mengerjakan sampai selesai akan tetapi hanya asal selesai tanpa 

memperhatikan benar atau salahnya jawaban yang dituliskan.  



 

 

Setelah diberikan post test dengan materi yang sama tapi 

dengan menggunakan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan 

Masalah (JUCAMA) mendapatkan nilai rata-rata 74,48. Dengan 

demikian, kemampuan berpikir kritis peserta didik menunjukkan 

adanya peningkatan yang spesifik. Senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Rahmah, dkk menunjukkan bahwa penerapan 

model JUCAMA meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik secara signifikan. Rata-rata skor post test di kelas JUCAMA lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional ini dikarenakan model pembelajaran yang 

digunakan yakni model Pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) membuat peserta didik aktif di kelas karena model ini 

mendorong peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran (Wardani dkk., 2021). 

Ketika peserta didik sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

maka kemampuan mereka dalam menyampaikan atau 

mempresentasikan ide atau gagasan itu akan tersalurkan sendiri ke 

pemikirannya karena paham apa yang disampaikan. Dalam hal ini 

menekankan pada pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik 

dalam penyajian materi yang dilakukan dengan menghubungkan 

kegiatan sehari-hari dan lingkungan peserta didik sehingga lebih 

termotivasi untuk belajar.  



 

 

 Model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini sangat membantu peserta 

didik dalam berpikir, bertukar pendapat bahkan membuat peserta 

didik aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rafika, dkk menunjukkan bahwa model 

JUCAMA berkontribusi pada peningkatan kreativitas dan kemandirian 

belajar siswa, serta interaksi positif antara kedua faktor tersebut. Ini 

menunjukkan bahwa model ini mendorong keterlibatan aktif siswa 

dalam proses belajar (Fajrizal dkk., 2019). 

Setiap tahap dalam model pembelajaran JUCAMA ini menuntun 

peserta didik dalam memperoleh pengetahuan yang lengkap dan 

mudah dipahami. Pengetahuan yang lengkap dan mudah dipahami 

dengan kemampuan yang baik dapat mengoptimalkan kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik, dari proses pembelajaran yang 

bermakna ini maka akan meningkatkan rasa percaya diri siswa pada 

saat proses pembelajaran. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, 

dibandingkan dengan penggunaan pembelajaran konvensional 

(Rohmatin, 2017) . Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailathul Utari, dkk menunjukkan bahwa penerapan model 



 

 

pembelajaran pengajuan pemecahan masalah (JUCAMA) memiliki 

pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis 

peserta didik (Utari dkk., 2020). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dibanding yang diajarkan pada pembelajaran konvensional.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Nindy dan Rosmiyadi yang 

menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik antara kelas 

eksperimen yang diberikan perlakuan model pembelajaran JUCAMA 

dan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan (Prihatiningtyas & 

Rosmaiyadi, 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dengan hasil 

penelitian yang relevan di atas, didapatkan kesimpulan dan hasil yang 

sama, dimana model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta 

didik.  

2. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Menggunakan 

Pembelajaran Konvensional 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada kelas kontrol (VIIB) masih sangat 

kurang. Dilihat dari kemampuan awal peserta didik saat diberikan pre 



 

 

test mendapatkan nilai rata-rata 41,25. Hal ini dikarenakan peserta 

didik belum memahami terkait materi yang diajarkan yaitu materi 

aljabar. Tidak sedikit dari mereka menjawab sekedar memberikan 

penjelasan sederhana yaitu menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dan ada juga yang menuliskan kesimpulan saja. Namun 

beberapa juga diantaranya mengerjakan sampai selesai akan tetapi 

hanya asal selesai tanpa memperhatikan benar atau salahnya jawaban 

yang dituliskan. 

Setelah diberikan post test dengan materi yang sama, peserta 

didik mendapatkan nilai rata-rata 61. Meskipun demikian, 

kemampuan berpikir kritis siswa menunjukkan adanya peningkatan 

meskipun belum mencapai kategori yang diinginkan. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran yang digunakan yakni pembelajaran 

konvensional membuat siswa pasif di kelas dan hanya mengandalkan 

guru sebagai fasilitator sehingga hasil yang didapatkan pun kurang 

maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asep, dkk 

ditemukan bahwa metode ini memiliki kelemahan dalam membangun 

keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Peserta didik 

tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau 

berdiskusi, yang penting untuk pengembangan pemahaman (Rohman, 

dkk., 2023). 

Dalam pembelajaran konvensional yang diterapkan di kelas 

kontrol peserta didik tidak terlibat secara optimal dan cenderung pasif. 



 

 

Keterlibatan peserta didik hanya sebatas mendengarkan, mencatat 

konsep-konsep yang diberikan saja. Dengan demikian, peserta didik 

belajar dengan cara hafalan dan kurang memahami isi materi. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrian dan Intansakti bahwa 

penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dapat 

menyebabkan kebosanan dan kurangnya keterlibatan siswa. 

Penelitian menunjukkan bahwa siswa merasa kurang termotivasi 

untuk belajar ketika mereka hanya diminta untuk mendengarkan 

penjelasan guru (Yanuar & Pius, 2023). Hal tersebut tidak cukup 

mendukung hasil belajar peserta didik menjadi baik khususnya pada 

kemampuan berpikir kritisnya. 

Hal ini didukung oleh pendapat Hasan yang mengemukakan 

pengalaman belajar yang intens dapat terlihat dari tingkat keterlibatan 

peserta didik dalam interaksi dengan guru dan materi pembelajaran. 

Jika dalam proses belajar mengajar sebagian besar waktu dihabiskan 

peserta didik hanya untuk mendengarkan dan mencatat penjelasan 

guru, maka dalam hal kualitas proses belajar suasana kelas seperti itu 

dianggap kurang memadai (Saragih, 2008:26). Paulo Freire mengkritik 

model ”pemberi ceramah” dalam pendidikan sebagai model ”bank” 

atau ”keranjang sampah.” Paulo Freire berpendapat bahwa model ini 

dapat menghambat perkembangan peserta didik secara keseluruhan. 

Dalam model ini, guru hanya berperan sebagai pemberi informasi yang 

justru bisa membatasi pemahaman peserta didik terhadap peran 



 

 

pendidikan yang lebih luas. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Andi Reski, dkk bahwa pembelajaran 

konvensional, yang berfokus pada ceramah dan pengulangan 

informasi, tidak efektif dalam memperkuat daya ingat siswa. Siswa 

yang terlibat dalam pembelajaran pasif cenderung memiliki retensi 

informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang 

mengikuti metode pembelajaran aktif (Febriawan dkk., 2023).
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BAB V 

 KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian 

ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) masih rendah yakni hanya 43,96 pada saat diberikan pre 

test, namun pada saat diberikan post test meningkat menjadi 74,48. 

2. Rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tidak 

menggunakan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) masih rendah yakni  41,25 pada saat diberikan pre test, 

namun pada saat diberikan post test rata-ratanya meningkat 

menjadi 61. 

3. Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang menggunakan model pembelajaran Pengajuan 

Pemecahan Masalah (JUCAMA) dengan yang tidak diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA). Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan nilai rata-rata 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol didapatkan nilai rata-rata 

hasil belajar kelas eksperimen (kelas yang diberikan perlakuan 

model pembelajaran JUCAMA) lebih baik dibandingkan nilai rata-



 

 

rata hasil belajar kelas kontrol (kelas yang tidak diberikan 

perlakuan yaitu pembelajaran konvensional). 

4. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) lebih tinggi yaitu 74,48 

dari nilai rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 61, sehingga 

didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah (JUCAMA) terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Model ini dapat dijadikan sebagai alternatif strategi pembelajaran 

di berbagai konteks pendidikan, terutama dalam pembelajaran 

matematika yang menuntut pemecahan masalah dan analisis 

mendalam. 

2. Guru dapat mempertimbangkan penggunaan model JUCAMA 

sebagai salah satu pendekatan efektif dalam proses pembelajaran 

untuk mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis. 



 

 

3. Penerapan model pembelajaran Pengajuan Pemecahan Masalah 

(JUCAMA) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik.
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LAMPIRAN 1 

(Modul Ajar & LKPD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODUL AJAR 

KURIKULUM MERDEKA 

A. INFORMASI UMUM 

1. IDENTITAS MODUL 

Nama Penyusun : Zahratul Jannah Awalia 

Alokasi Waktu : 6 (1 JP = 40 menit) 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Segeri  

Tahun Penyusunan : 2024 

Kelas/Semester : VII/Ganjil  

Fase : D 

Mata Pelajaran : Matematika  

Elemen Mapel : Aljabar 

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat memahami dan menerapkan konsep aljabar 

dalam berbagai konteks matematika. Mereka mampu mengenali dan 

mengidentifikasi unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Peserta didik dapat 

mengoperasikan bentuk aljabar dengan melakukan substitusi, serta 

menggunakan bentuk aljabar untuk memodelkan dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

3. SARANA DAN PRASARANA 

a. Laptop c. Buku Paket 

b. LCD d. Papan Tulis 

4. MODEL PEMBELAJARAN 

Pengajuan Pemecahan masalah (JUCAMA) 

 



 

 

5. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa  

b. Bergotong-royong 

B. KEGIATAN INTI 

1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1) Peserta didik mampu menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk 

aljabar 

2) Peserta didik mampu memahami unsur-unsur dan konsep suku-

suku sejenis bentuk aljabar 

3) Peserta didik mampu menyatakan perkalian dan pembagian 

bentuk aljabar 

4) Peserta didik mampu menentukan substitusi bentuk aljabar 

dengan mengganti huruf dengan bilangan 

5) Peserta didik mampu memahami cara menggabungkan suku-

suku bentuk aljabar 

6) Peserta didik mampu menyederhanakan bentuk aljabar linear 

2. PEMAHAMAN BERMAKNA 

Sebagai pengantar awal, mari kita menginformasikan kepada 

peserta didik bahwa kita sering menggunakan perhitungan aljabar 

secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari seperti membeli 

barang dengan uang saku. Ada banyak manfaat yang didapatkan. Kita 

dapat mengenali perbedaan koefisien, variabel, dan konstanta pada 

aljabar, kita dapat dengan cepat menyatakan suatu situasi ke dalam 

bentuk aljabar, bisa mengetahui suku sejenis dan tidak sejenis dalam 

aljabar dan kita juga dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

menggunakan aljabar. 

3. PERTANYAAN PEMANTIK 

1) Apakah konsep aljabar terdapat dalam kehidupan sehari-hari? 

2) Mungkinkah terdapat suku dalam sebuah bentuk aljabar yang 

tidak memiliki variabel? 



 

 

C. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 

Sub Bab 1 : Aljabar dalam Kalimat Matematika 

Topik : 1.  Kalimat Matematika Menggunakan Huruf atau Variabel 

    2.  Menuliskan Bentuk Aljabar 

    3.  Substitusi Bentuk Aljabar 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk 

aljabar 

2. Peserta didik mampu memahami unsur-unsur dan konsep suku-

suku sejenis bentuk aljabar 

Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 1 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal Orientasi  

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru memberi salam. 

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran seperti laptop, LCD, 

buku ajar, atau media lainnya. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdo’a bersama. 

5. Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian, dan kesiapan posisi duduk 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi belajar 

kepada peserta didik dengan 

 

 

 

 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

menjelaskan manfaat aljabar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, cakupan materi, dan 

teknik penilaian. 

Apersepsi 

1. Guru dapat memulai pembelajaran 

dengan bertanya tentang 

pengalaman peserta didik saat 

belajar materi sebelumnya. 

2. Guru mengajukan pertanyaan 

terkait apa saja yang berkaitan 

dengan aljabar pada kehidupan 

sehari-hari. 

Kegiatan Pemantik 

1. Guru mengajak peserta didik 

membaca buku pelajaran 

matematika terkait topik yang 

diajarkan dan mencatat poin-poin 

penting dari topik tersebut 

2. Guru membahas poin-poin yang 

dicatat oleh peserta didik, lalu 

memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul setelah membaca topik 

tersebut 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Inti Menyajikan Informasi 

Guru menginstruksikan kembali peserta 

didik untuk membaca buku pelajaran 

matematika terkait topik yang sedang 

diajarkan. 

Mengorientasikan Peserta Didik pada 

Kelompok-Kelompok 

Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk dalam kelompoknya masing-masing, 

memberikan tugas kelompok berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Guru Memberikan Panduan 

Guru memberikan panduan untuk 

menyelesaikan tugas dari Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), baik secara individu 

maupun dalam kelompok. Guru juga 

mengarahkan proses belajar agar 

berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Guru Menginstruksikan Peserta Didik  

Guru menginstruksikan peserta didik 

untuk menyajikan hasil kerja LKPD 

pemecahan dan pengajuan masalah yang 

telah dibahas dalam diskusi, dan 

memberikan penilaian terhadap 

keterlibatan mereka. 

60 

Menit 

Kegiatan 

Penutup 

Penutup 

1. Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik dan memberikan 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

umpan balik agar mereka dapat 

menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam suatu materi lebih 

mendalam, serta mengaitkannya 

dengan situasi nyata dalam masalah 

sehari-hari. 

2. Guru menginformasikan materi 

selanjutnya. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

 

1. ASSESMEN 

a. Asesmen Sikap 

Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) 

guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru 

melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di 

masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition) seperti 

kedisiplinan, percaya diri, kerjasama, dan tanggungjawab.  

NO Nama 
Kedisiplinan 

Percaya 

Diri 
Kerjasama 

Tanggung 

jawab 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                        

2                        

3                        

4                        

dst                        

 



 

 

b. Assesmen Hasil Belajar 

Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar 

guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. 

 

NO Nama 

Memahami 

Masalah 

Merencankan 

Penyelesaian 
Tanggung Jawab 

Memeriksa 

Kembali 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                         

2                         

3                         

4                         

5              

dst              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERTEMUAN 2 

Sub Bab 1 : Aljabar dalam Kalimat Matematika 

Topik : 1.  Kalimat Matematika Menggunakan Huruf atau Variabel 

    2.  Menuliskan Bentuk Aljabar 

    3.  Substitusi Bentuk Aljabar 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk 

aljabar 

2. Peserta didik mampu menentukan substitusi bentuk aljabar dengan 

mengganti huruf bilangan 

Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 2 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal Orientasi  

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru memberi salam. 

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran seperti laptop, LCD, 

buku ajar, atau media lainnya. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdo’a bersama. 

5. Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian, dan kesiapan posisi duduk 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi belajar 

kepada peserta didik dengan 

menjelaskan manfaat aljabar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, cakupan materi, dan 

teknik penilaian. 

Apersepsi 

1. Guru dapat memulai pembelajaran 

dengan bertanya tentang 

pengalaman peserta didik saat 

belajar materi sebelumnya. 

2. Guru bertanya bagian mana yang 

paling berkesan dari pembelajaran 

sebelumnya? 

Kegiatan Pemantik 

1. Guru mengajak peserta didik 

membaca buku pelajaran 

matematika terkait topik yang 

diajarkan dan mencatat poin-poin 

penting dari topik tersebut 

2. Guru membahas poin-poin yang 

dicatat oleh peserta didik, lalu 

memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul setelah membaca topik 

tersebut 

Kegiatan Inti Menyajikan Informasi 

Guru menginstruksikan kembali peserta 

didik untuk membaca buku pelajaran 

60 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

matematika terkait topik yang sedang 

diajarkan. 

Mengorientasikan Peserta Didik pada 

Kelompok-Kelompok 

Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk dalam kelompoknya masing-masing, 

memberikan tugas kelompok berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Guru Memberikan Panduan 

Guru memberikan panduan untuk 

menyelesaikan tugas dari Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), baik secara individu 

maupun dalam kelompok. Guru juga 

mengarahkan proses belajar agar 

berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Guru Menginstruksikan Peserta Didik  

Guru menginstruksikan peserta didik 

untuk menyajikan hasil kerja LKPD 

pemecahan dan pengajuan masalah yang 

telah dibahas dalam diskusi, dan 

memberikan penilaian terhadap 

keterlibatan mereka. 

Kegiatan 

Penutup 

Penutup 

1. Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik dan memberikan 

umpan balik agar mereka dapat 

menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam suatu materi lebih 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

mendalam, serta mengaitkannya 

dengan situasi nyata dalam masalah 

sehari-hari. 

2. Guru menginformasikan materi 

selanjutnya. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

 

1. ASSESMEN 

a. Asesmen Sikap 

Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) 

guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru 

melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di 

masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition) seperti 

kedisiplinan, percaya diri, kerjasama, dan tanggungjawab.  

NO Nama 
Kedisiplinan 

Percaya 

Diri 
Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                        

2                        

3                        

4                        

dst                        

 

 

 

 



 

 

b. Assesmen Hasil Belajar 

Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar 

guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. 

 

NO Nama 

Memahami 

Masalah 

Merencankan 

Penyelesaian 

Tanggung 

Jawab 

Memeriksa 

Kembali 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                         

2                         

3                         

4                         

5              

dst              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERTEMUAN 3 

Sub Bab 2 : Menyederhanakan Bentuk Aljabar 

Topik : 1.  Bentuk Aljabar Linear 

    2.  Menyederhanakan Bentuk Linear 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu memahami cara menggabungkan suku-suku 

bentuk aljabar 

2. Peserta didik mampu menyederhanakan bentuk aljabar linear. 

Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 3 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal Orientasi  

1. Guru mengondisikan kelas. 

2. Guru memberi salam. 

3. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran seperti laptop, LCD, 

buku ajar, atau media lainnya. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdo’a bersama. 

5. Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian, dan kesiapan posisi duduk 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi belajar 

kepada peserta didik dengan 

menjelaskan manfaat aljabar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, cakupan materi, dan 

teknik penilaian. 

 

 

 

 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Apersepsi 

1. Guru dapat memulai pembelajaran 

dengan bertanya tentang 

pengalaman peserta didik saat 

belajar materi sebelumnya. 

2. Guru bertanya bagian mana yang 

paling berkesan dari pembelajaran 

sebelumnya? 

Kegiatan Pemantik 

1. Guru mengajak peserta didik 

membaca buku pelajaran 

matematika terkait topik yang 

diajarkan dan mencatat poin-poin 

penting dari topik tersebut 

2. Guru membahas poin-poin yang 

dicatat oleh peserta didik, lalu 

memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul setelah membaca topik 

tersebut 

Kegiatan Inti Menyajikan Informasi 

Guru menginstruksikan kembali peserta 

didik untuk membaca buku pelajaran 

matematika terkait topik yang sedang 

diajarkan. 

60 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Mengorientasikan Peserta Didik pada 

Kelompok-Kelompok 

Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk dalam kelompoknya masing-masing, 

memberikan tugas kelompok berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Guru Memberikan Panduan 

Guru memberikan panduan untuk 

menyelesaikan tugas dari Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), baik secara individu 

maupun dalam kelompok. Guru juga 

mengarahkan proses belajar agar 

berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Guru Menginstruksikan Peserta Didik  

Guru menginstruksikan peserta didik 

untuk menyajikan hasil kerja LKPD 

pemecahan dan pengajuan masalah yang 

telah dibahas dalam diskusi, dan 

memberikan penilaian terhadap 

keterlibatan mereka. 

Kegiatan 

Penutup 

Penutup 

1. Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik dan memberikan 

umpan balik agar mereka dapat 

menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam suatu materi lebih 

mendalam, serta mengaitkannya 

10 

Menit 



 

 

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

dengan situasi nyata dalam masalah 

sehari-hari. 

2. Guru menginformasikan materi 

selanjutnya. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

 

1. ASSESMEN 

a. Asesmen Sikap 

Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) 

guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru 

melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di 

masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition) seperti 

kedisiplinan, percaya diri, kerjasama, dan tanggungjawab.  

NO Nama 
Kedisiplinan 

Percaya 

Diri 
Kerja sama 

Tanggung 

jawab 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                        

2                        

3                        

4                        

dst                        

 

 

 

 

 



 

 

b. Assesmen Hasil Belajar 

Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar 

guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. 

NO Nama 

Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Tanggung 

Jawab 

Memeriksa 

Kembali 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                         

2                         

3                         

4                         

5              

dst              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

IDENTITAS KELOMPOK 

KELAS   :  

NAMA ANGGOTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 

   KELAS/SEMESTER : VII/GANJIL 

SUB BAB 1                   : ALJABAR DALAM KALIMAT   MATEMATIKA 

   PERTEMUAN  : 1  

  MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

  KELAS/SEMESTER : VII/GANJIL 

  SUB BAB 1  : ALJABAR DALAM KALIMAT MATEMATIKA 

  PERTEMUAN  : 1 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu memahami unsur-unsur dan konsep suku-suku sejenis 

bentuk aljabar 

2. Peserta didik mampu memahami unsur-unsur dan konsep suku-suku sejenis 

bentuk aljabar 

3.  

 

 

 

PETUNJUK LKPD 

1. Cantumkan identitas kalian pada sampul LKPD 

2. Bacalah do’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD 

3. Bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD 

4. Setiap permasalahan dikerjakan dan didiskusikan secara kelompok 

5. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin 

6. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada guru 

7. Jika telah selesai mengerjakan, setiap kelompok akan dipersilahkan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya 

8. Kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian kepada guru 
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Dalam aljabar terdapat beberapa istilah seperti variabel, koefisien dan 

konstanta. Mari kita amati gambar di bawah ini kemudian isilah titik-titik 

yang ada dengan jawaban yang tepat! 

 

 

 

Banyaknya pulpen Ani      Banyaknya pulpen Rida          Banyaknya pulpen 
Rina 

             2 dus               2 dus dan 3 pulpen 

Jika ”dus” disimbolkan dengan huruf ’”x” maka banyak pulpen Ani, Rida dan 
Rina masing-masing dapat dinyatakan sebagai bentuk aljabar, seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Banyaknya pulpen Ali                                 Banyaknya pulpen Sinta 

 

 

 

AKTIVITAS 1 

Banyaknya 
pulpen Ani 

2𝑎 

Banyaknya 
pulpen Rida 

2𝑎 +  3 

Banyaknya 
pulpen Rina 

        +        

Koefisien Variabel   Konstant
a 

   

  



 

 

Bila dinyatakan dalam bentuk aljabar, masing-masing dari banyak pulpen Ali 

dan Sinta adalah: 

 

 

 

 

 

 

Dari aktivitas di atas, apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian unsur-
unsur bentuk aljabar berikut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya 
pulpen Ali 

        +        

Banyaknya 
pulpen Sinta 

         +        

      

Variabel adalah 

 

Koefisien adalah 

 

Konstanta adalah 

 



 

 

 

 

 

Pada aktivitas 1, kamu sudah menyatakan permasalahan dalam bentuk 

aljabar. Dalam aljabar terdapat istilah suku. Apa yang kamu pikirkan tentang 

pikirkan tentang suku? Silahkan amati bentuk aljabar berikut! 

Bentuk aljabar terdiri 2𝑎 terdiri atas satu suku, disebut monomial 

Bentuk aljabar 2𝑎 + 3 terdiri atas dua suku, disebut binomial 

Bentuk aljabar 2𝑎 + 5𝑏 + 3 terdiri atas tiga suku, disebut trinomial 

Bentuk 
Aljabar 

Variabel Koefisien Konstanta Jenis Aljabar 

2𝑎 − 3𝑏 𝑎, 𝑏 2, −3 − Suku dua 
(binomial) 

3𝑚 − 𝑛 − 2 𝑚, 𝑛 3, −1 
Karena:  
3𝑚 − 𝑛 − 2 
= 3𝑚 − 1𝑛
− 2 

−2  

5𝑥 + 3𝑦 − 2  
 
 

   

6𝑝 − 2𝑞
+ 3𝑟 

 
 
 

   

15 − 7𝑥 − 𝑦  
 
 

   

Jadi, apa itu suku dan bagaimana kalian dapat menentukan banyaknya suku 
pada bentuk aljabar? 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 2 

Silahkan berikan pendapat kalian! 

 

 

 



 

 

UJI KOMPETENSI 

Pilih jawaban yang benar dari soal-soal berikut! 

1. Pada bentuk aljabar −6𝑥2 − 𝑥 + 4𝑦 + 7 variabel-variabelnya adalah... 
 
−6, −1 dan 4 

                      𝑥2, −𝑥, dan 𝑦 

         -6𝑥2, −𝑥, dan 𝑦 

         -6𝑥2 dan 7 

2. Pada bentuk aljabar 𝑥2 − 2𝑥 − 5 koefisien-koefisiennya adalah... 

          −2𝑥 dan −5 

           𝑥2 dan −2𝑥 

           −2 dan −5 

           1 dan −2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

IDENTITAS KELOMPOK 

KELAS   :  

NAMA ANGGOTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

  KELAS/SEMESTER : VII/GANJIL 

  SUB BAB 1  : ALJABAR DALAM KALIMAT MATEMATIKA 

  PERTEMUAN  : 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar 

2. Peserta didik mampu menentukan substitusi bentuk aljabar dengan 

mengganti huruf bilangan 

 

 

 

PETUNJUK LKPD 

1. Cantumkan identitas kalian pada sampul LKPD 

2. Bacalah do’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD 

3. Bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD 

4. Setiap permasalahan dikerjakan dan didiskusikan secara kelompok 

5. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin 

6. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada guru 

7. Jika telah selesai mengerjakan, setiap kelompok akan dipersilahkan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya 

8. Kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian kepada guru 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Gambar Lapangan Sepak Bola) 

Pengelola suatu lapangan bola daerah kabupaten Bantul akan memperbarui 

rumputnya disebabkan rumput yang sekarang memiliki kualitas yang belum 

cukup bagus. Sebelum membeli rumput yang akan dijadikan sebagai ganti 

rumput lama, pihak pengelola akan mengukur luas lapangan bola tersebut. 

Lapangan tersebut memiliki panjang dalam bentuk 10𝑥 + 12 dan lebarnya 

adalah 7𝑥 − 15. Maka berapa luas lapangan yang akan ditanami rumput 

tersebut? 

 

MARI KITA BANTU PENGELOLA LAPANGAN MENCARI SOLUSINYA 

Langkah 1 : Tuliskan informasi yang ada pada permasalahan di atas 

     Panjang Lapangan  =  

     Lebar Lapangan        =  

Langkah 2 : Gunakan rumus luas persegi panjang  

    Rumus luas persegi panjang =  ×  

 

Langkah 3 : Masukkan informasi pada langkah 1 ke rumus langkah 2 

     Luas  =                                                 ×    

AKTIVITAS 1 

 

 

𝑝 𝑙 

                                                  

INFORMASI 



 

 

Langkah 4 : Gunakan sifat distributif perkalian 

     Luas  =    

    

 

Langkah 5 : Lakukan penjumlahan atau pengurangan pada koefisien yang 
memiliki variabel yang sama 

   Luas  =    

 

 

 

 

Langkah 6 : Tuliskan hasil perkalian (luas) bentuk aljabar yang diperoleh 

     Luas  =  

Sehingga kita dapat ketahui, bahwa luas lapangan sepak bola yang akan 

diperbaharui rumputnya adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Atlet Lompat Jauh 

Seorang atlet lompat jauh melakukan dua kali lompatan. Lompatan pertama 

sejauh 60 𝑐𝑚, dan lompatan kedua sejauh 70 𝑐𝑚. Nyatakan rata-rata dari dua 

kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar! 

 

(10𝑥 + 12 ) × ( 7𝑥 − 15) 

= 10𝑥 ×      +10𝑥 × (−15) + 12 × 7𝑥 + 12 ×             

 

  

 

  

  

 

 

  

                         

                         

AKTIVITAS 2 



 

 

 

 Mari Selesaikan 

Langkah 1 : Jumlahkan kedua lompatan 

    Kedua lompatan =                                   +     

 

Langkah 2 : Bagi hasil penjumlahan tersebut (karena ada 2 lompatan) 

    

  Rata-rata =  

     

        =  

Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata dari dua kali lompatan atlet adalah  

 

 

 

NOTE : Mengganti huruf dengan bilangan dalam bentuk aljabar disebut 
mensubstitusi bilangan ke bentuk aljabar. 

Hitunglah nilai bentuk di bawah ini untuk 𝑥 = −2 dan 𝑦 = 4! 

1. 2𝑥 + 5𝑦 

 

 

 

 

2. 3𝑥 − 4𝑦 

 

 

 

 

 

                                                  

                          +                           

2                          

                          

                          

AKTIVITAS 3 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 Penyelesaian : 

 

 

 

 

 



 

 

3. 𝑥2 − 𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

IDENTITAS KELOMPOK 

KELAS   :  

NAMA ANGGOTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 

  KELAS/SEMESTER : VII/GANJIL 

  SUB BAB 2  : MENYEDERHANAKAN BENTUK ALJABAR 

  PERTEMUAN  : 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu memahami cara menggabungkan suku-suku bentuk 

aljabar  

2. Peserta didik mampu menyederhanakan bentuk aljabar linear 

 

 

 

PETUNJUK LKPD 

1. Cantumkan identitas kalian pada sampul LKPD 

2. Bacalah do’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD 

3. Bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD 

4. Setiap permasalahan dikerjakan dan didiskusikan secara kelompok 

5. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin 

6. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada guru 

7. Jika telah selesai mengerjakan, setiap kelompok akan dipersilahkan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya 

8. Kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian kepada guru 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini! 

 
 

 

Mari Selesaikan 

Langkah 1  : susunlah ulang suku-sukunya 

 

Langkah 2 : kumpulkan suku-suku dengan huruf yang sama  

 

Langkah 3 : jumlahkanlah sehingga mendapatkan hasil akhir 

   

 

 

 

 

Setelah mengerjakan aktivitas 1, selesaikanlah soal di bawah ini dengan cara 
yang sama. 

Sederhanakanlah! 

1.  

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 1 

4𝑥 + 7 + 5𝑥 + 8  

 

       +  5𝑥 +  7 +             

 

  

 

4𝑥 + 7 + 5𝑥 + 8  

 

AKTIVITAS 2 

2𝑥 − 12 − 6𝑥 + 15 

 
Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  

 

 

−3𝑎 + 5 + 9𝑎 − 2 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

(INSTRUMEN PENELITIAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  

MATERI ALJABAR 

CAPAIAN PEMBELAJARAN INDIKATOR SOAL BENTUK 
SOAL 

NO 
SOAL 

Level 
Kognitif 

Peserta didik dapat 
memahami, menerapkan, 
dan menganalisis konsep 
aljabar dalam berbagai 
konteks matematika. 
Peserta didik mampu 
mengenali, mengidentifikasi 
dan menganalisis unsur-
unsur dalam bentuk aljabar. 
Peserta didik dapat 
menganalisis dan 
mengoperasikan bentuk 
aljabar dengan melakukan 
substitusi, serta 
menggunakan bentuk 
aljabar untuk memodelkan 
dan menyelesaikan masalah 
sehari-hari. 

Peserta didik dapat 
menganalisis dan 
menyelesaikan masalah 
pada operasi bentuk 
aljabar 

Uraian 1 C4 

Peserta didik dapat 
menganalisis dan 
menyelesaikan operasi 
perkalian aljabar 

Uraian 2 C4 

Peserta didik dapat 
menganalisis dan 
menyelesaikan bentuk 
aljabar dengan 
melakukan substitusi 

Uraian 3 C4 

Peserta didik dapat 
menganalisis dan 
menyelesaikan masalah 
dengan menyatakan 
perpangkatan bentuk 
aljabar 

Uraian 4 C4 

Peserta didik dapat 
menganalisis masalah 
nyata dengan 
menggunakan bentuk 
aljabar pemodelan 
matematika 

Uraian 5 C4 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL PRE TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Nama Sekolah : SMPN 2 Segeri 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Ganjil 

Materi   : Aljabar 

Waktu   : 60 Menit 

Petunjuk : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada sisi kanan atas. 

3. Kerjakanlah soal dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan mengerjakan 

soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke 

soal yang lebih rumit. 

4. Periksa dan teliti kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

Soal : 

1. Di sebuah kebun, terdapat pohon mangga sebanyak 4𝑥 + 3 . Jika ingin 

menanam pohon kelapa sebanyak 2 kali lipat pohon mangga, berapa 

banyak pohon kelapa yang harus ditanam? 

2. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 

(4𝑥 + 2) 𝑚 dan lebar (2𝑥 + 1) 𝑚. Berapakah luas sawah Pak Kardi? 

3. Maya memiliki sebuah kotak pensil yang panjangnya (3𝑥 + 2)𝑐𝑚, lebarnya 

(𝑥 + 1)𝑐𝑚, dan tingginya (2𝑥 − 1)𝑐𝑚. Maya ingin menghitung volume 

kotak pensil tersebut untuk memastikan semua alat tulisnya muat di dalam 

kotak. Jika nilai 𝑥 adalah 3, berapakah volume kotak pensil Maya? 

4. Ani memiliki kebun bunga yang berbentuk persegi. Pada musim panas, luas 

kebun bunga Ani bertambah menjadi tiga kali lipat dari luas awalnya karena 

dia memutuskan untuk memperluas kebunnya dengan mengolah lahan 

yang sebelumnya tidak digunakan. Jika panjang sisi kebun bunga semula 



 

 

adalah 2𝑥 meter, berapakah luas kebun bunga Ani setelah bertambah pada 

musim panas? Tunjukkan langkah-langkah penyelesaiannya dengan 

menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. 

5. Di sebuah meja terdapat 5 sendok, 5 piring, dan 5 gelas. Budi mengambil 1 

sendok dan 1 piring, lalu Ani menaruh 2 piring, 3 sendok, dan 1 gelas. Maka, 

berapakah jumlah peralatan makan yang tersedia di meja tersebut? 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Nama Sekolah : SMPN 2 Segeri 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/Ganjil 

Materi   : Aljabar 

Waktu   : 60 Menit 

Petunjuk : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada sisi kanan atas. 

3. Kerjakanlah soal dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan mengerjakan 

soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke 

soal yang lebih rumit. 

4. Periksa dan teliti kembali jawaban Anda sebelum di kumpulkan. 

Soal : 

1. Di sebuah toko buah, Zahra membeli apel sebanyak 5𝑥 + 2 dan anggur 

sebanyak 2𝑥 + 1. Buatlah kalimat matematika yang menyatakan selisih 

banyaknya apel dan anggur! 

2. Budi memiliki peternakan ayam. Setiap kandang ayam di peternakannya 

dapat menampung (3𝑥 + 5) ayam. Setiap bulan, Budi membangun 2 

kandang ayam baru yang masing-masing dapat menampung (2𝑥 + 3) 

ayam. Berapa total ayam yang dapat ditampung di peternakan Budi 

setelah 4 bulan jika awalnya ia memiliki 4 kandang ayam? 

3. Tinggi bola yang dilempar vertikal ke atas setiap detiknya memenuhi 

rumus ℎ(𝑡) = (35𝑡 − 𝑡2) 𝑚. Berapa tinggi bola pada detik ke 6? 

4. Seorang petani memiliki dua petak kebun berbentuk persegi. Sisi petak 

pertama adalah 2𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 dan sisi petak kedua adalah 3𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. 

Berapakah total luas kedua petak kebun tersebut? 



 

 

5. Andi memiliki toko yang menjual buah. Setiap hari, Andi menjual apel dan 

jeruk. Jumlah apel yang terjual setiap hari adalah (4𝑥 + 10) buah, 

sedangkan jumlah jeruk yang terjual adalah (3𝑥 + 15) buah. Harga sebuah 

apel adalah 𝑅𝑝2.000 dan harga sebuah jeruk adalah 𝑅𝑝1.500. Berapa 

pendapatan Andi dalam seminggu dari penjualan apel dan jeruk? 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

1 Di sebuah kebun, 

terdapat pohon mangga 

sebanyak 4𝑥 + 3 . Jika 

ingin menanam pohon 

kelapa sebanyak 2 kali 

lipat pohon mangga, 

berapa banyak pohon 

kelapa yang harus 

ditanam? 

 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui:  

Pohon mangga sebanyak 4𝑥 + 3 

Ditanyakan: Berapa banyak pohon kelapa 

yang harus ditanam? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab: 

Pohon kelapa = 2 × pohon mangga 

= 2(4𝑥 + 3)  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

= (2 × 4𝑥) + (2 × 3)  

= 8𝑥 + 6  

Kesimpulan 

Jadi, banyak pohon kelapa yang harus ditanam 

adalah 8𝑥 + 6 

Strategi dan Taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 

4 
 

2 Pak Kardi memiliki 

sawah yang berbentuk 

persegi panjang dengan 

panjang (4𝑥 + 2) 𝑚 dan 

lebar (2𝑥 + 1) 𝑚. 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui:  

Panjang = (4𝑥 + 2) 𝑚  

Lebar     = (2𝑥 + 1) 𝑚 

Ditanyakan: Berapa luas sawah Pak Kardi? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab : 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

Berapakah luas sawah 

Pak Kardi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Persegi Panjang 

 = 𝑝 × 𝑙 

= (4𝑥 + 2) 𝑚 × (2𝑥 + 1) 𝑚  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

 = (4𝑥 × 2𝑥) + (4𝑥 × 1) + (2 + 2𝑥) + (2 ×

1) 

 = 8𝑥2 + 4𝑥 + 4𝑥 + 2 

 = (8𝑥2 + 8𝑥 + 2) 𝑚2 

Kesimpulan  

Jadi, luas sawah Pak Kardi adalah  (8𝑥2 +

8𝑥 + 2)𝑚2 

Strategi dan taktik  

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi  

dan permasalahan yang diajukan 

 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
4 
 

3 Maya memiliki sebuah 

kotak pensil yang 

panjangnya (3𝑥 + 2)𝑐𝑚, 

lebarnya (𝑥 + 1)𝑐𝑚, dan 

tingginya (2𝑥 − 1)𝑐𝑚. 

Maya ingin menghitung 

volume kotak pensil 

tersebut untuk 

memastikan semua alat 

tulisnya muat di dalam 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui :  

Panjang kotak pensil = 3𝑥 + 2 𝑐𝑚 

Lebar kotak pensil = 𝑥 + 1 𝑐𝑚 

Tinggi kotak pensil = 2𝑥 − 1 𝑐𝑚 

Nilai 𝑥 = 3 

Ditanyakan :  

Berapakah volume kotak pensil Maya? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab : 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

kotak. Jika nilai 𝑥 adalah 

3, berapakah volume 

kotak pensil Maya? 

- Melakukan substitusi 

• Panjang kotak pensil jika 𝑥 = 3 

3𝑥 + 2 = 3(3) + 2  

              = 9 + 2 

              = 11 𝑐𝑚 

• Lebar kotak pensil jika 𝑥 = 3 

𝑥 + 1 = 3 + 1  

            = 4 𝑐𝑚 

• Tinggi kotak pensil jika 𝑥 = 3 

2𝑥 − 1 = 2(3) − 1  

              = 5 𝑐𝑚 

Membuat penjelasan lebih lanjut 

- Menghitung volume kotak pensil 

• Rumus volume kotak  

= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 Volume = 11 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚 × 5𝑐𝑚 

                 = 220 𝑐𝑚3                             

Kesimpulan 

Jadi, volume kotak pensil Maya adalah  

220 𝑐𝑚3                             

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 

4 
 

4 Ani memiliki kebun 

bunga yang berbentuk 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui: 

- Panjang sisi kebun semula = 2𝑥 𝑚 

4 
 
 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

persegi. Pada musim 

panas, luas kebun bunga 

Ani bertambah menjadi 

tiga kali lipat dari luas 

awalnya karena dia 

memutuskan untuk 

memperluas kebunnya 

dengan mengolah lahan 

yang sebelumnya tidak 

digunakan. Jika panjang 

sisi kebun bunga semula 

adalah 2𝑥 meter, 

berapakah luas kebun 

bunga Ani setelah 

bertambah pada musim 

panas? Tunjukkan 

langkah-langkah 

penyelesaiannya 

dengan menyatakan 

perpangkatan bentuk 

aljabar. 

 

- Luas kebun pada musim panas = 3𝑥 luas 

kebun semula 

Ditanyakan: 

Berapa luas kebun bunga Ani setelah 

bertambah menjadi tiga kali lipat dari luas 

awalnya jika panjang sisi kebun bunga 

semula adalah 2𝑥 meter? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab : 

- Menghitung luas awal kebun pada musim 

panas 

𝑝 × 𝑙 = 2𝑥 × 2𝑥 = 4𝑥2 meter persegi 

Membuat penjelasan lebih lanjut 

- Setelah bertambah tiga kali lipat 

3𝑥 × 4𝑥2 = 12 𝑥2 meter persegi 

Kesimpulan  

Jadi, luas kebun bunga Ani setelah bertambah 

pada musim panas adalah 12 𝑥2 meter persegi 

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 

 
4 
 
 
 

 
 

  
4 
 

5 Di sebuah meja terdapat 

5 sendok, 5 piring, dan 5 

gelas. Budi mengambil 1 

sendok dan 1 piring, lalu 

Memberikan penjelasan sederhana 

Diketahui: 

- Di sebuah meja terdapat 5 sendok, 5 piring, 

dan 5 gelas 

 
4 
 
 
 
 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

Ani menaruh 2 buah 

piring, 3 sendok, dan 1 

gelas. Maka, berapakah 

jumlah peralatan makan 

yang tersedia di meja 

tersebut? 

 

- Budi mengambil 1 buah sendok dan piring 

- Ani menaruh 2 buah piring, 3 sendok, dan 1 

gelas 

Ditanyakan: 

Berapakah jumlah peralatan makan yang 

tersedia di meja tersebut? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab: 

Misal :  

Banyak sendok = x  

Banyak piring = y  

Banyak gelas = z 

Persamaan :  

Di atas meja = 5𝑥 + 5𝑦 + 5𝑧 

Diambil budi = 𝑥 + 𝑦 

Diletakkan Ani = 2𝑦 + 3𝑥 + 𝑧 

Maka,  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

= 5𝑥 + 5𝑦 + 5𝑧 − (𝑥 + 𝑦) + 2𝑦 + 3𝑥 + 𝑧  

= 5𝑥 + 5𝑦 + 5𝑧 − 𝑥 − 𝑦 + 2𝑦 + 3𝑥 + 𝑧  

= 5𝑥 − 𝑥 + 3𝑥 + 5𝑦 − 𝑦 + 2𝑦 + 5𝑧 + 𝑧  

= 7𝑥 + 6𝑦 + 6𝑧  

Kesimpulan  

Jadi, peralatan makan yang terdapat di atas 

meja sekarang ada 7 sendok, 6 piring, dan 6 

gelas. 

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 
4 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 

  



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

1 Di sebuah Toko buah, 

Zahra membeli apel 

sebanyak 5𝑥 + 2 dan 

anggur sebanyak 2𝑥 +

1. Buatlah kalimat 

matematika yang 

menyatakan selisih 

banyaknya apel dan 

anggur! 

 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui: 

- Zahra membeli apel sebanyak 5𝑥 + 2 

- Anggur sebanyak 2𝑥 + 1 

Ditanyakan: 

Berapakah selisih banyaknya apel dan 

anggur? Bentuklah ke dalam kalimat 

matematika! 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab: 

= (5𝑥 + 2) − (2𝑥 + 1)  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

= 5𝑥 + 2 − 2𝑥 + 1  

= 5𝑥 − 2𝑥 + 2 + 1  

= 3𝑥 + 3   

Kesimpulan 

Jadi, selisih banyaknya apel dan anggur adalah 

3𝑥 + 3   

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

4 

2 Budi memiliki 

peternakan ayam. 

Setiap kandang ayam di 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui: 

 
4 

 
 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

peternakannya dapat 

menampung (3𝑥 + 5) 

ayam. Setiap bulan, Budi 

membangun 2 kandang 

ayam baru yang masing-

masing dapat 

menampung (2𝑥 + 3) 

ayam. Berapa total 

ayam yang dapat 

ditampung di 

peternakan Budi setelah 

4 bulan jika awalnya ia 

memiliki 4 kandang 

ayam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Budi memiliki 4 kandang ayam awalnya 

dan setiap kandang dapat menampung 

(3𝑥 + 5) 

- Setiap bulan, Budi membangun 2 kandang 

ayam baru yang masing-masing dapat 

menampung (2𝑥 + 3) ayam. 

Ditanyakan: 

Berapa total ayam yang dapat ditampung di 

peternakan Budi setelah 4 bulan jika awalnya 

ia memiliki 4 kandang ayam? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab :  

Operasi matematika yang digunakan: 

 4(3𝑥 + 5 ) + 4 × 2(2𝑥 + 3 ) 

 = 4(3𝑥 + 5 ) + 8(2𝑥 + 3) 

Membuat penjelasan lebih lanjut 

 = 12𝑥 + 20 + 16𝑥 + 24 

= 12𝑥 + 16𝑥 + 20 + 24 

= 28𝑥 + 44 

Kesimpulan  

Jadi, total kapasitas ayam yang dapat 

ditampung di peternakan Budi setelah 4 

bulan adalah (28𝑥 + 44) ayam. 

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 
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4 
 

 
 
 

 
 

4 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

3 Tinggi bola yang 

dilempar vertikal ke 

atas setiap detiknya 

memenuhi rumus 

ℎ(𝑡) = (35𝑡 − 𝑡2) 𝑚. 

Berapa tinggi bola pada 

detik ke 6? 

 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui: 

rumus ℎ(𝑡) = (35𝑡 − 𝑡2) 𝑚 

Ditanyakan : Berapa tinggi bola pada detik ke 

6? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab : 

Substitusikan 𝑡 = 6 pada rumus ℎ(𝑡) =

(35𝑡 − 𝑡2) 𝑚 

ℎ(𝑡) = (35𝑡 − 𝑡2) 𝑚  

ℎ(6) = (35(6) − (6)2) 𝑚  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

ℎ(6) = (210 − 36) 𝑚  

ℎ(6) = 174 𝑚   

Kesimpulan 

Jadi, tinggi bola pada tiap detik ke 6 adalah 

174 m. 

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 

4 
 

4 Seorang petani memiliki 

dua petak kebun 

berbentuk persegi. Sisi 

petak pertama adalah 

2𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 dan sisi petak 

kedua adalah 3𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. 

Memberikan penjelasan sederhana 
Diketahui:  

Sisi petak pertama = 2𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

sisi petak kedua = 3𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

Ditanyakan: 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

Berapakah total luas 

kedua petak kebun 

tersebut? 

Berapakah total luas kedua petak kebun 

tersebut? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab : 

• Menghitung luas setiap petak kebun 

Luas petak pertama = (2𝑥)2 = 4𝑥2 meter 

persegi 

Luas petak kedua = (3𝑥)2 = 9𝑥2 meter 

persegi 

Membuat penjelasan lebih lanjut 

• Menghitung total luas kedua petak kebun 

Total luas 

 =  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 

= 4𝑥2 + 9𝑥2 = 13𝑥2 meter persegi  

Kesimpulan  

Jadi, total luas kedua petak kebun adalah 

13𝑥2 meter persegi  

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 

4 
 

5 Andi memiliki toko yang 

menjual buah. Setiap 

hari, Andi menjual apel 

dan jeruk. Jumlah apel 

yang terjual setiap hari 

Memberikan penjelasan sederhana 

 Diketahui : 

- Andi menjual (4𝑥 + 10) apel dan (3𝑥 +

15) jeruk setiap hari. 
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No Soal Jawaban  Skor 
Maksimal 

adalah (4𝑥 + 10) buah, 

sedangkan jumlah jeruk 

yang terjual adalah 

(3𝑥 + 15) buah. Harga 

sebuah apel adalah 

𝑅𝑝2.000 dan harga 

sebuah jeruk adalah 

𝑅𝑝1.500. Berapa 

pendapatan Andi dalam 

seminggu dari 

penjualan apel dan 

jeruk? 

- Harga sebuah apel adalah 𝑅𝑝2.000 dan 

harga sebuah jeruk adalah 𝑅𝑝1.500. 

Ditanyakan : 

Berapa pendapatan Andi dalam seminggu 

dari penjualan apel dan jeruk? 

Membangun keterampilan dasar 

 Jawab: 

Pendapatan sehari  

2000(4𝑥 + 10) + 1500(3𝑥 + 15)  

= (2000 × 4𝑥 + 2000 × 10) + (1500 × 3𝑥 +

1500 × 15  

= (8000𝑥 + 20000) + (4500𝑥 + 22500)  

= 8000𝑥 + 4500𝑥 + 20000 + 22500  

= 12500𝑥 + 42500  

Membuat penjelasan lebih lanjut 

Pendapatan seminggu (7 hari) 

7(12500𝑥 + 42500) = 87500𝑥 + 297500  

Kesimpulan  

Jadi, pendapatan Andi dalam seminggu 

adalah (87500𝑥 + 297500) rupiah. 

Strategi dan taktik 

• Memastikan perhitungan tidak memiliki 

kesalahan logika atau matematika 

• Verifikasi bahwa setiap langkah 

perhitungan sesuai dengan informasi 

dan permasalahan yang diajukan.  
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  

INDIKATOR KETERANGAN SKOR 
Memberikan 
penjelasan sederhana 
(Elementary 
Clarification) 

Tidak mampu menulis yang 
diketahui dan yang ditanyakan  0 

Menulis yang diketahui dan yang 
ditanyakan dengan tidak tepat 1 

Menuliskan yang diketahui saja 
dengan tepat atau yang ditanyakan 
saja dengan tepat 

2 

Menuliskan yang diketahui dan yang 
ditanyakan tetapi kurang lengkap 3 

Menulis yang diketahui dan 
ditanyakan dari soal dengan tepat 
dan lengkap 

4 

Membangun 
keterampilan dasar 
(Basic Support) 

Tidak menuliskan analisis informasi 
matematika 0 

Menganalisis sebagian  informasi 
matematika dengan tidak tepat 

1 

Menganalisis sebagian informasi 
matematika dengan tepat 

2 

Menganalisis semua informasi 
matematika dengan sedikit 
kesalahan 

3 

Menganalisis semua informasi 
matematika dengan baik dan tepat 

4 

Kesimpulan 
(Inference) 

Tidak menuliskan kesimpulan 0 

Membuat kesimpulan dengan tidak 
tepat dan tidak sesuai dengan 
konteks soal 

1 

Membuat kesimpulan dengan tidak 
tepat meskipun sesuai dengan 
konteks soal 

2 

Membuat kesimpulan dengan tepat, 
sesuai dengan konteks tetapi tidak 
lengkap 

3 

Membuat kesimpulan dengan tepat, 
sesuai dengan konteks soal dan 
lengkap 

4 

Membuat penjelasan 
lebih lanjut (Advance 
Clafication) 

Tidak mampu menganalisis 
penjelasan tambahan terkait hasil 
matematika 

0 



 

 

INDIKATOR KETERANGAN SKOR 
Menganalisis sebagian penjelasan 
tambahan terkait hasil matematika 
dengan banyak kesalahan 

1 

Menganalisis sebagian penjelasan 
tambahan terkait hasil matematika 
dengan sedikit kesalahan 

2 

Menganalisis semua penjelasan 
tambahan terkait hasil matematika 
dengan sedikit kesalahan 

3 

Menganalisis semua penjelasan 
tambahan terkait hasil matematika 
dengan baik dan tepat 

4 

Strategi dan taktik 
(strategy and Tactic) 

Tidak mampu merancang langkah 
pengerjaan soal 0 

Merancang sebagian kecil langkah 
pengerjaan soal dengan tidak 
sistematis 

1 

Merancang sebagian kecil langkah 
pengerjaan soal dengan sistematis 2 

Merancang sebagian besar langkah 
pengerjaan soal dengan sistematis 3 

Merancang semua langkah 
pengerjaan soal dengan sistematis 4 
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LAMPIRAN 3 

(Analisis Data) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data Hasil Penelitian Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Nama 
Kelas Eksperimen 

No. Nama 
Kelas Kontrol 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

1 ALS 74 90 1 AAA 57 66 

2 AAJ 57 89 2 ARH 11 16 

3 AF 40 68 3 A 42 85 

4 AZN 47 96 4 D 39 79 

5 AL 26 77 5 F 30 30 

6 AM 35 93 6 H 50 74 

7 AAG 52 50 7 IW 30 55 

8 ABA 49 97 8 I 62 55 

9 AS 50 43 9 MA 30 38 

10 F 42 95 10 MAD 71 55 

11 KJ 22 34 11 MRS 71 78 

12 M 54 82 12 NAR 23 78 

13 MF 51 89 13 NFD 29 29 

14 MP 35 82 14 NH 34 59 

15 N 57 79 15 R 74 72 

16 NAA 30 68 16 SS 31 78 

17 NW 54 58 17 SA 26 90 

18 NAA 51 49 18 SDY 33 48 

19 PAZ 55 84 19 Z 23 73 



 

 

No. Nama 
Kelas Eksperimen 

No. Nama 
Kelas Kontrol 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

20 RE 32 40 20 ZNA 56 72 

21 RI 24 67   

22 T 41 86  

23 VA 33 94  

 



 

 

a. Deskripsi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 

Eksperimen 

o Pre Test 

1) Membuat distribusi frekuensi 

a) Menghitung rentang kelas 

R = Xt − Xr  

    =  74 − 22  

    = 52  

b) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + (3,3) log 𝑛   

    = 1 + (3,3) log 23 

    =  1 + (3,3 × 1,361) 

     = 1 + (4,4913) 

     = 5,4913 (dibulatkan ke-5) 

c) Menghitung panjang kelas interval 

P =
R

K
  

=  
52

5
  

= 10,4  (dibulatkan ke-11) 

Distribusi Frekuensi Pre Test Kelas Eksperimen 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

22-26 24 3 72 

27-31 29 1 29 

32-36 34 4 136 

37-41 39 2 78 

42-46 44 1 44 

47-51 49 5 245 



 

 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

52-56 54 4 216 

57-61 59 2 118 

62-66 64 0 0 

67-71 69 0 0 

72-76 74 1 74 

Jumlah 539 23 1011 

 Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

X̅ =
∑(𝑓𝑖𝑥𝑖)

𝑓𝑖
  

   =
1011

23
  

   = 43,96  

 Standar deviasi berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebagai berikut: 

Interval  𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

22-26 3 24 -19,96 398,40 

27-31 1 29 -14,96 223,80 

32-36 4 34 -9,96 99,20 

37-41 2 39 -4,96 24,60 

42-46 1 44 0 0 

47-51 5 49 5,04 25,40 

52-56 4 54 10,04 100,80 

57-61 2 59 15,04 226,20 

62-66 0 64 20,04 401,60 

67-71 0 69 25,04 627 

72-76 1 74 30,04 902,40 

Jumlah 23 539 55,44 3029,42 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
   



 

 

      = √
3029,42

23−1
  

      = √
3029,42

22
  

     = 11,73  

o Post Test 

1) Membuat tabel distribusi frekuensi 

a) Menghitung rentang kelas 

R = Xt − Xr  

    =  97 − 34  

    = 63  

b) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + (3,3) log 𝑛   

    = 1 + (3,3) log 23 

    =  1 + (3,3 × 1,361) 

     = 1 + (4,4913) 

     = 5,4913 (dibulatkan ke-5) 

c) Menghitung panjang kelas interval 

P =
R

K
  

=  
63

5
  

= 12,6  (dibulatkan ke-13) 

 

 



 

 

Distribusi Frekuensi Post Test Kelas Eksperimen 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

34-38 36 1 36 

39-43 41 2 82 

44-48 46 0 0 

49-53 51 2 102 

54-58 56 1 56 

59-63 61 0 0 

64-68 66 3 198 

69-73 71 0 0 

74-78 76 1 76 

79-83 81 3 243 

84-88 86 2 172 

89-93 91 4 364 

94-98 96 4 384 

Jumlah 858 23 1713 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

X̅ =
∑(𝑓𝑖𝑥𝑖)

𝑓𝑖
  

   =
1713

23
  

   = 74,48 

Standar deviasi berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebagai berikut: 

Interval  𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

34-38 1 36 -38,48 1480,71 

39-43 2 41 -33,48 1120,91 

44-48 0 46 -28,48 811,11 



 

 

Interval  𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

49-53 2 51 -23,48 551,31 

54-58 1 56 -18,48 341,51 

59-63 0 61 -13,48 181,71 

64-68 3 66 -8,48 71,91 

69-73 0 71 -3,48 12,11 

74-78 1 76 1,52 2,310 

79-83 3 81 6,52 42,51 

84-88 2 86 11,52 132,71 

89-93 4 91 16,52 272,91 

94-98 4 96 21,52 463,11 

Jumlah 23 858 -110,24 5484,84 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
   

       = √
5484,84

23−1
  

        = √
5484,84

22
  

     = 15,78 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Deskripsi Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 

Kontrol 

o Pre Test 

1) Membuat tabel distribusi frekuensi 

a) Menghitung rentang kelas 

R = Xt − Xr  

    = 74 − 11  

    = 63  

b) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + (3,3) log 𝑛   

    = 1 + (3,3) log 20 

    =  1 + (3,3 × 1,301) 

     = 1 + (4,2933) 

     = 5,2933 (dibulatkan ke-5) 

c) Menghitung panjang kelas interval 

P =
R

K
  

=  
63

5
  

= 12,6  (dibulatkan ke-13) 

Distribusi Frekuensi Pre Test Kelas Kontrol 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

11-15 13 1 13 

16-20 18 0 0 

21-25 23 2 46 



 

 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

26-30 28 5 140 

31-35 33 3 99 

36-40 38 1 38 

41-45 43 1 43 

46-50 48 1 48 

51-55 53 0 0 

56-60 58 2 116 

61-65 63 1 63 

66-70 68 0 0 

71-75 73 3 219 

Jumlah 559 20 825 

 Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

X̅ =
∑(𝑓𝑖𝑥𝑖)

𝑓𝑖
  

   =
825

20
  

   = 41,25 

Standar deviasi berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebagai berikut: 

Interval 𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

11-15 1 13 -28,25 798,06 

16-20 0 18 -23,25 540,56 

21-25 2 23 -18,25 333,06 

26-30 5 28 -13,25 175,56 

31-35 3 33 -8,25 68,06 

36-40 1 38 -3,25 10,56 

41-45 1 43 1,75 3,0625 

46-50 1 48 6,75 45,56 

51-55 0 53 11,75 138,06 

56-60 2 58 16,75 280,56 



 

 

Interval 𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

61-65 1 63 21,75 473,06 

66-70 0 68 26,75 715,56 

71-75 3 73 31,75 1008,06 

Jumlah 20 559 22,75 517,56 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
   

       = √
517,56

20−1
  

        = √
5484,84

19
  

     =16,99 

o Post Test 

1) Membuat tabel distribusi frekuensi 

a) Menghitung rentang kelas 

R = Xt − Xr  

    = 90 − 16  

    = 74  

b) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + (3,3) log 𝑛   

    = 1 + (3,3) log 20 

    =  1 + (3,3 × 1,301) 

     = 1 + (4,2933) 

     = 5,2933 (dibulatkan ke-5) 

c) Menghitung panjang kelas interval 

P =
R

K
  

=  
74

5
  

= 14,8  (dibulatkan ke-15) 



 

 

Distribusi Frekuensi Post Test Kelas Kontrol 

Interval Nilai Tengah (𝑥𝑖) Frekuensi (𝑓𝑖) 𝑓𝑖𝑥𝑖 

16-20 18 1 18 

21-25 23 0 0 

26-30 28 2 56 

31-35 33 0 0 

36-40 38 1 38 

41-45 43 0 0 

46-50 48 1 48 

51-55 53 3 159 

56-60 58 1 58 

61-65 63 0 0 

66-70 68 1 68 

71-75 73 4 292 

76-80 78 4 312 

81-85 83 1 83 

86-90 88 1 88 

Jumlah 795 20 1220 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

X̅ =
∑(𝑓𝑖𝑥𝑖)

𝑓𝑖
  

   =
1220

20
  

   = 61 

Standar deviasi berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebagai berikut: 

Interval 𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

16-20 1 18 -43 1849 

21-25 0 23 -38 1444 

26-30 2 28 -33 1089 



 

 

Interval 𝑓𝑖  𝑥𝑖  𝑥𝑖 − X̅ (𝑥𝑖 − X̅)2 

31-35 0 33 -28 784 

36-40 1 38 -23 529 

41-45 0 43 -18 324 

46-50 1 48 -13 169 

51-55 3 53 -8 64 

56-60 1 58 -3 9 

61-65 0 63 2 4 

66-70 1 68 7 49 

71-75 4 73 12 144 

76-80 4 78 17 289 

81-85 1 83 22 484 

86-90 1 88 27 729 

Jumlah 20 795 -120 7960 

 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
   

       = √
7960

20−1
  

        = √
7960

19
  

     =20,46 

 

 

 

 



 

 

 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRE TEST 

No S1 S2 S3 S4 S5 Jumlah 

1 15 16 17 14 12 74 

2 14 13 15 7 8 57 

3 13 8 13 3 3 40 

4 0 13 0 15 19 47 

5 5 4 7 4 5 26 

6 15 6 5 4 5 35 

7 16 12 2 5 17 52 

8 9 6 17 7 10 49 

9 15 11 13 5 6 50 

10 9 12 11 5 5 42 

11 6 8 4 2 2 22 

12 12 13 12 8 9 54 

13 6 12 13 3 17 51 

14 13 11 11 0 0 35 

15 19 0 10 9 19 57 

16 5 12 13 0 0 30 

17 7 4 19 11 13 54 

18 8 13 10 9 11 51 

19 15 16 4 5 15 55 

20 7 10 5 3 7 32 

21 8 6 8 0 2 24 

22 6 13 11 5 6 41 

23 13 10 11 0 4 33 

24 19 15 8 7 8 57 

25 5 0 3 0 3 11 

26 5 8 5 13 11 42 

27 4 5 9 10 11 39 

28 6 10 8 3 3 30 

29 19 13 10 4 4 50 

30 9 9 7 5 0 30 

31 9 12 12 10 19 62 

32 11 6 5 4 4 30 

33 19 15 13 8 16 71 



 

 

No S1 S2 S3 S4 S5 Jumlah 

34 19 18 18 6 10 71 

35 9 0 5 9 0 23 

36 9 9 7 0 4 29 

37 0 7 6 6 15 34 

38 11 19 6 19 19 74 

39 9 5 5 5 7 31 

40 6 9 8 0 3 26 

41 13 8 6 2 4 33 

42 9 9 5 0 0 23 

43 9 9 10 9 19 56 

       
Validitas       

Corelation 0,5280 0,6510 0,5178 0,6809 0,7345 
 

R Tabel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid 
 

 
      

Reliabilitas      
Varian 24,980 20,328 19,857 20,034 38,385 241,144 

Jumlah 
Varian 

123,585   

Varian 
Total 

241,144   

Keputusan 0,61 Reliabilitas 

Sumber: Olahan Data Excel 

 

 

 

 

 



 

 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS POST TEST 

No S1 S2 S3 S4 S5 Jumlah 

1 20 20 20 10 20 90 

2 20 19 16 16 18 89 

3 19 12 20 9 8 68 

4 20 20 20 16 20 96 

5 20 19 18 10 10 77 

6 19 18 20 16 20 93 

7 13 10 13 7 7 50 

8 20 18 20 19 20 97 

9 8 14 5 8 8 43 

10 20 19 18 18 20 95 

11 8 6 7 8 5 34 

12 20 20 15 11 16 82 

13 20 19 20 14 16 89 

14 20 20 15 9 18 82 

15 20 20 20 10 9 79 

16 13 14 13 16 12 68 

17 20 20 15 3 0 58 

18 12 13 12 7 5 49 

19 15 19 20 10 20 84 

20 20 7 5 6 2 40 

21 20 14 6 13 19 67 

22 19 19 20 14 14 86 

23 18 19 18 20 19 94 

24 15 19 15 8 9 66 

25 4 4 6 2 0 16 

26 20 19 11 17 18 85 

27 18 18 16 12 15 79 

28 9 5 6 5 5 30 

29 19 20 15 6 14 74 

30 13 9 15 9 9 55 

31 15 13 6 12 9 55 

32 13 12 8 5 0 38 

33 14 14 12 9 6 55 

34 19 20 18 11 10 78 

35 18 20 16 16 8 78 



 

 

No S1 S2 S3 S4 S5 Jumlah 

36 7 4 6 6 6 29 

37 12 8 10 17 12 59 

38 17 15 20 12 8 72 

39 12 20 12 19 15 78 

40 15 15 20 20 20 90 

41 12 2 5 9 20 48 

42 15 15 15 8 20 73 

43 12 20 20 12 8 72 

       
Validitas       

Corelation 0,78 0,84 0,82 0,74 0,78 
 

R Tabel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid 
 

 
      

Reliabilitas      
Varian 19,25 29,55 28,60 22,44 41,43 437,81 

Jumlah 
Varian 

141,27   

Varian 
Total 

437,81   

Keputusan 0,85 Reliabel 

Sumber: Olahan Data Excel 
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LAMPIRAN 4 

(Keterlaksanaan Model 
Pembelajaran JUCAMA) 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama guru yang diobservasi : Zahratul Jannah Awalia 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 1  

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

A Kegiatan Awal  
1 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dengan jelas  
√  

2 Guru memberikan motivasi kepada 
peserta didik 

√  

3 Guru mengaitkan materi dengan 
situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Guru memberikan contoh soal yang 
relevan dengan kehidupan sehari-
hari 

 √ 

B Kegiatan Inti 
1 Guru menginstruksikan peserta 

didik untuk membaca informasi 
materi aljabar di buku pelajaran 
matematika 

√  

2 Guru mengarahkan peserta didik 
untuk duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing. 

√  

3 Guru memberikan tugas kelompok 
berupa Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

√  

4 Guru memberikan panduan dalam 
menyelesaikan tugas LKPD secara 
kelompok 

√  

5 Guru mengarahkan proses belajar 
agar berlangsung efektif dan efisien 

√  

6 Guru menginstruksikan peserta 
didik untuk menyajikan hasil 
kerjanya baik individu maupun 
kelompok 

√  

7 Guru memberikan penilaian 
terhadap keterlibatan peserta didik 
dalam diskusi 

√  



 

 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

C Kegiatan Penutup 
1 Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik 
√  

2 Guru memberikan umpan balik 
terhadap pemahaman peserta didik 

√  

3 Guru memberikan tugas lanjutan 
untuk pemahaman lebih mendalam 

 √ 

 

 

Segeri, 27 Juli 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 1  

 
No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 

Terlaksana 
A   Kegiatan Awal 
1 Peserta didik memperhatikan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh 
guru 

√  

2 Peserta didik menunjukkan motivasi 
dalam mengikuti pembelajaran 

√  

3 Peserta didik dapat mengaitkan materi 
dengan situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Peserta didik aktif dalam menanggapi 
contoh soal yang relevan 

 √ 

B   Kegiatan Inti 
1 Peserta didik membaca informasi di 

buku pelajaran matematika dengan 
baik 

√  

2 Peserta didik duduk dalam kelompok 
yang ditentukan jika diberikan tugas 
berkelompok 

√  

3 Peserta didik aktif dalam 
menyelesaikan 
tugas dan menggunakan LKPD 

√  

4 Peserta didik mengikuti panduan guru 
dalam menyelesaikan tugas 

√  

5 Peserta didik menyajikan hasil kerja 
dengan jelas 

√  

6 Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 
diskusi dan presentasi 

√  

C   Kegiatan Penutup 
1 Peserta didik menunjukkan 

pemahaman terhadap materi yang 
telah dipelajari 

√  

2 Peserta didik menerima umpan balik 
dari guru 

√  



 

 

No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

3 Peserta didik siap mengerjakan tugas 
lanjutan untuk pemahaman lebih 
mendalam 

 √ 

 

Segeri, 27 Juli 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama guru yang diobservasi : Zahratul Jannah Awalia 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 2 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

A Kegiatan Awal  
1 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dengan jelas  
√  

2 Guru memberikan motivasi kepada 
peserta didik 

√  

3 Guru mengaitkan materi dengan 
situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Guru memberikan contoh soal yang 
relevan dengan kehidupan sehari-
hari 

√  

B Kegiatan Inti 
1 Guru menginstruksikan peserta 

didik untuk membaca informasi 
materi aljabar di buku pelajaran 
matematika 

√  

2 Guru mengarahkan peserta didik 
untuk duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing jika diberikan tugas 
berkelompok 

√  

3 Guru memberikan tugas kelompok 
berupa Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

√  

4 Guru memberikan panduan dalam 
menyelesaikan tugas LKPD secara 
kelompok 

√  

5 Guru mengarahkan proses belajar 
agar berlangsung efektif dan efisien 

√  

6 Guru menginstruksikan peserta 
didik untuk menyajikan hasil 
kerjanya baik individu maupun 
kelompok 

√  



 

 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

7 Guru memberikan penilaian 
terhadap keterlibatan peserta didik 
dalam diskusi 

√  

C Kegiatan Penutup 
1 Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik 
√  

2 Guru memberikan umpan balik 
terhadap pemahaman peserta didik 

√  

3 Guru memberikan tugas lanjutan 
untuk pemahaman lebih mendalam 

√  

 

Segeri, 1 Agustus 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 2 

 
No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 

Terlaksana 
A   Kegiatan Awal 
1 Peserta didik memperhatikan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh 
guru 

√  

2 Peserta didik menunjukkan motivasi 
dalam mengikuti pembelajaran 

√  

3 Peserta didik dapat mengaitkan materi 
dengan situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Peserta didik aktif dalam menanggapi 
contoh soal yang relevan 

√  

B   Kegiatan Inti 
1 Peserta didik membaca informasi di 

buku pelajaran matematika dengan 
baik 

√  

2 Peserta didik duduk dalam kelompok 
yang ditentukan jika diberikan tugas 
berkelompok 

√  

3 Peserta didik aktif dalam 
menyelesaikan 
tugas dan menggunakan LKPD 

√  

4 Peserta didik mengikuti panduan guru 
dalam menyelesaikan tugas 

√  

5 Peserta didik menyajikan hasil kerja 
dengan jelas 

√  

6 Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 
diskusi dan presentasi 

√  

C   Kegiatan Penutup 
1 Peserta didik menunjukkan 

pemahaman terhadap materi yang 
telah dipelajari 

√  

2 Peserta didik menerima umpan balik 
dari guru 

√  



 

 

No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

3 Peserta didik siap mengerjakan tugas 
lanjutan untuk pemahaman lebih 
mendalam 

√  

 

Segeri, 1 Agustus 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama guru yang diobservasi : Zahratul Jannah Awalia 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 3 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

A Kegiatan Awal  
1 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dengan jelas  
√  

2 Guru memberikan motivasi kepada 
peserta didik 

 √ 

3 Guru mengaitkan materi dengan 
situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Guru memberikan contoh soal yang 
relevan dengan kehidupan sehari-
hari 

 √ 

B Kegiatan Inti 
1 Guru menginstruksikan peserta 

didik untuk membaca informasi 
materi aljabar di buku pelajaran 
matematika 

√  

2 Guru mengarahkan peserta didik 
untuk duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing jika diberikan tugas 
berkelompok 

√  

3 Guru memberikan tugas kelompok 
berupa Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

√  

4 Guru memberikan panduan dalam 
menyelesaikan tugas LKPD secara 
kelompok 

√  

5 Guru mengarahkan proses belajar 
agar berlangsung efektif dan efisien 

√  

6 Guru menginstruksikan peserta 
didik untuk menyajikan hasil 
kerjanya baik individu maupun 
kelompok 

√  



 

 

No Aspek Yang Diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

7 Guru memberikan penilaian 
terhadap keterlibatan peserta didik 
dalam diskusi 

√  

C Kegiatan Penutup 
1 Guru mengevaluasi keterampilan 

peserta didik 
√  

2 Guru memberikan umpan balik 
terhadap pemahaman peserta didik 

√  

3 Guru memberikan tugas lanjutan 
untuk pemahaman lebih mendalam 

√  

 

Segeri, 3 Agustus 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 

 

  



 

 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi     : Aljabar 

Kelas/Semester   : VII/Ganjil 

Pertemuan    : 3 

 
No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 

Terlaksana 
A   Kegiatan Awal 
1 Peserta didik memperhatikan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh 
guru 

√  

2 Peserta didik menunjukkan motivasi 
dalam mengikuti pembelajaran 

 √ 

3 Peserta didik dapat mengaitkan materi 
dengan situasi kehidupan sehari-hari 

√  

4 Peserta didik aktif dalam menanggapi 
contoh soal yang relevan 

 √ 

B   Kegiatan Inti 
1 Peserta didik membaca informasi di 

buku pelajaran matematika dengan 
baik 

√  

2 Peserta didik duduk dalam kelompok 
yang ditentukan jika diberikan tugas 
berkelompok 

√  

3 Peserta didik aktif dalam 
menyelesaikan 
tugas dan menggunakan LKPD 

√  

4 Peserta didik mengikuti panduan guru 
dalam menyelesaikan tugas 

√  

5 Peserta didik menyajikan hasil kerja 
dengan jelas 

√  

6 Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 
diskusi dan presentasi 

√  

C   Kegiatan Penutup 
1 Peserta didik menunjukkan 

pemahaman terhadap materi yang 
telah dipelajari 

√  

2 Peserta didik menerima umpan balik 
dari guru 

√  



 

 

No Aspek Yang diamati Terlaksana Tidak 
Terlaksana 

3 Peserta didik siap mengerjakan tugas 
lanjutan untuk pemahaman lebih 
mendalam 

√  

 

Segeri, 3 Agustus 2024 

0bserver 

 

 

Nur Halisah 
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LAMPIRAN 5 

(Lembar Validasi Instrumen) 
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LEMBAR VALIDASI MODUL AJAR 

 
1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap setiap butir pernyataan tentang relevansi butir 

dengan indikator atau       dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain instrumennya.  

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap butir berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai 
berikut: (1) tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aspek isi 

Tujuan pembelajaran 
1. Kemampuan yang terkandung 

dalam  capaian pembelajaran (CP) 
  

 
√  

2. Penjabaran capaian pembelajaran 
ke dalam tujuan pembelajaran 
jelas 

  
√ 

  

3. Rumusan tujuan pembelajaran    √  
4. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan  tingkat perkembangan 
peserta didik 

   
√ 

 

5. Mampu melatih kemampuan 
berpikir kritis  peserta didik 

  
 

√  

Materi yang disajikan 
1. Kesesuaian kegiatan pembelajaran    √  

2. Kegiatan pendahuluan    √  

3. Kegiatan inti    √  



 

 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

4. Kegiatan penutup    √  

 
 

Saran 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aspek 
Penyajian 

 Media dan sumber belajar 
1. Pembelajaran didukung oleh  

media yang digunakan 
   √  

2. Sumber belajar sesuai dengan 
materi  pembelajaran 

   √  

 Kegiatan pembelajaran 
1. Pencapaian hasil belajar didukung 

oleh sumber belajar dan kegiatan 
pembelajaran 

   √  

2. Proses pemecahan masalah 
didukung oleh sumber belajar dan 
kegiatan pembelajaran 

   √  

 Penilaian 

1. Aspek yang dinilai jelas    √  

2. Teknik penilaian jelas    √  

 
Saran  

 

 1. Menggunakan Bahasa yang sesuai    √  



 

 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

 
Aspek Bahasa 

2. Menggunakan Bahasa yang 
mudah dipahami 

   √  

3. Menggunakan pernyataan yang 
komunikatif 

   √  

 
Saran  

 
 

Catatan 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

       Gowa, ............................................................2024 

                                                                                                       Validator 

 

 

                                                                                                                                        (Baharuddin, S.Pd., M.Pd.) 

                                         NIDN 2004128801 

 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI MODUL AJAR 

 
1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap setiap butir pernyataan tentang relevansi butir 

dengan indikator atau       dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain instrumennya. 
2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap butir berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai 

berikut: (1) tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aspek isi 

Tujuan pembelajaran 
1. Kemampuan yang terkandung 

dalam  capaian pembelajaran 
(CP) 

  
√ 

  

2. Penjabaran capaian 
pembelajaran ke dalam tujuan 
pembelajaran jelas 

  
 

√  

3. Rumusan tujuan pembelajaran    √  
4. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan  tingkat perkembangan 
peserta didik 

   
√ 

 

5. Mampu melatih kemampuan 
berpikir kritis  peserta didik 

  
 

√  

Materi yang disajikan 
1. Kesesuaian kegiatan 

pembelajaran 
   √  

2. Kegiatan pendahuluan    √  

3. Kegiatan inti    √  



 

 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

4. Kegiatan penutup    √  

 
 

Saran 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aspek Penyajian 

 Media dan sumber belajar 
1. Pembelajaran didukung oleh  

media yang digunakan 
   √  

2. Sumber belajar sesuai dengan 
materi  pembelajaran 

   √  

 Kegiatan pembelajaran 
1. Pencapaian hasil belajar 

didukung oleh sumber belajar 
dan kegiatan pembelajaran 

   √  

2. Proses pemecahan masalah 
didukung oleh sumber belajar 
dan kegiatan pembelajaran 

   √  

 Penilaian 

1. Aspek yang dinilai jelas    √  

2. Teknik penilaian jelas    √  

 
Saran  

 

 1. Menggunakan Bahasa yang 
sesuai 

   √  



 

 

INDIKATOR BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2     3 4 

 
Aspek Bahasa 

2. Menggunakan Bahasa yang 
mudah dipahami 

   √  

3. Menggunakan pernyataan yang 
komunikatif 

   √  

 
Saran  

 
 

Catatan 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

       Gowa, ............................................................2024 

                                                                                                       Validator 

 

 

              (Lisnasari Andi Mattoliang, S.Pd., M.Pd.) 

                                                                      NIP 199104272019032012 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN VALIDITAS SOAL (ALAT UKUR KOGNITIF) 
Petunjuk:         
1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap setiap butir tentang relevansi butir dengan indikator 

soal berdasarkan CP dan level kognitif Tes Matematika beserta keterbacaan butir dan alat ukurnya. 

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai 
berikut:  
(1) tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 

        

INDIKATOR SOAL LEVEL KOGNITIF BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

Peserta didik dapat menganalisis  
dan menyelesaikan masalah pada  
operasi bentuk aljabar 

4 Essay No 1       √   

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan operasi perkalian aljabar 

4 Essay No 2       √    

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan bentuk aljabar dengan  
melakukan substitusi 

4 Essay No 3     √      

Saran  



 

 

Catatan: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            
 Gowa,........................................................2024 

                  Validator  

 

 

                               (Baharuddin, S.Pd., M.Pd.) 

                         NIDN 2004128801 

 
  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan masalah dengan menyatakan  
perpangkatan bentuk aljabar 

4 Essay No 4        √   

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis  
masalah nyata dengan menggunakan  
bentuk aljabar pemodelan matematika 

4 Essay No 5        √ 
  

Saran 
 
 
  



 

 

INSTRUMEN VALIDITAS SOAL (ALAT UKUR KOGNITIF) 
Petunjuk:         
1. Bapak/Ibu validtor diminta untuk memberi penilaian terhadap setiap butir tentang relevansi butir dengan indikator 

soal berdasarkan CP dan level kognitif Tes Matematika beserta keterbacaan butir dan alat ukurnya. 

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai 
berikut:  
(1) tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 

INDIKATOR SOAL LEVEL KOGNITIF BUTIR 
PENILAIAN VALIDATOR 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

Peserta didik dapat menganalisis  
dan menyelesaikan masalah pada  
operasi bentuk aljabar 

4 Essay No 1      √    

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan operasi perkalian aljabar 

4 Essay No 2       √    

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan bentuk aljabar dengan  
melakukan substitusi 

4 Essay No 3      √     

Saran 
 
 



 

 

Catatan:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                         Gowa,........................................................2024 

                       Validator  

 

 

                                            (Lisnasari Andi Mattoliang, S.Pd., M.Pd.) 

                                   NIP 199104272019032012

  

Peserta didik dapat menganalisis dan  
menyelesaikan masalah dengan menyatakan  
perpangkatan bentuk aljabar 

4 Essay No 4        √   

Saran 
 
 
  

Peserta didik dapat menganalisis  
masalah nyata dengan menggunakan  
bentuk aljabar pemodelan matematika 

4 Essay No 5       √  
  

Saran 
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 

PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 

1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap 
setiap butir pernyataan tentang relevansi butir dengan indikator atau 
dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain instrumennya. 

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap 
butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai berikut: (1) tidak 
relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

 
 

 
 

Aspek 
Petunjuk 

1. Petunjuk lembar 
observasi 
aktivitas guru 
dalam proses 
pembelajaran 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

2. Kriteria penilaian 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

 
Saran 

 

Aspek Bahasa 

1. Penggunaan 
bahasa ditinjau 
dari penggunaan 
kaidah Bahasa 
Indonesia 

   √  

2. Bahasa yang 
digunakan 
bersifat 
komunikatif 

  √   

3. Format penulisan 
benar dan mudah 
dipahami 

   √  

 
Saran 

 

 
Aspek Isi 

1. Kesesuaian 
aktivitas guru 
dengan Model 
Pembelajaran 

   √  



 

 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

JUCAMA 
2. Aktivitas 

dirumuskan 
secara jelas dan 
spesifik 

   √  

3. Setiap aktivitas 
guru dapat 
diamati 

   √  

Saran 
 
 
 

Catatan 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

           

Gowa, ................................................2024 

       Validator  

 

 

               (Baharuddin, S.Pd., M.Pd.) 
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 

PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 

1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap 
setiap butir pernyataan tentang relevansi butir dengan indikator 
atau dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain 
instrumennya. 

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap 
butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai berikut: (1) 
tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

 
 

 
 

Aspek 
Petunjuk 

1. Petunjuk lembar 
observasi 
aktivitas guru 
dalam proses 
pembelajaran 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

2. Kriteria penilaian 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

 
Saran 

 

Aspek Bahasa 

1. Penggunaan 
bahasa ditinjau 
dari penggunaan 
kaidah Bahasa 
Indonesia 

  √   

2. Bahasa yang 
digunakan 
bersifat 
komunikatif 

   √  

3. Format penulisan 
benar dan mudah 
dipahami 

   √  

 
Saran 

 

 
Aspek Isi 

1. Kesesuaian 
aktivitas guru 
dengan Model 

   √  



 

 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

Pembelajaran 
JUCAMA 

2. Aktivitas 
dirumuskan 
secara jelas dan 
spesifik 

   √  

3. Setiap aktivitas 
guru dapat 
diamati 

   √  

Saran 
 
 
 

Catatan 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
           

                                                                      Gowa, ................................................2024 

       Validator  

 

 

    (Lisnasari Andi Mattoliang, S.Pd., M.Pd.) 

                                            NIP 199104272019032012 

  



 

 

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK DALAM 
PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 
1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap 

setiap butir pernyataan tentang relevansi butir dengan indikator 
atau dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain 
instrumennya. 

2. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap 
butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai berikut: (1) 
tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

 
 

 
 

Aspek 
Petunjuk 

1. Petunjuk lembar 
observasi 
aktivitas peserta 
didik dalam 
proses 
pembelajaran 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

2. Kriteria penilaian 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

 
Saran 

 

Aspek Bahasa 

1. Penggunaan 
bahasa ditinjau 
dari penggunaan 
kaidah Bahasa 
Indonesia 

   √  

2. Bahasa yang 
digunakan 
bersifat 
komunikatif 

   √  

3. Format penulisan 
benar dan mudah 
dipahami 

   √  

 
Saran 

 

 
Aspek Isi 

1. Kesesuaian 
aktivitas peserta 
didik dengan 

  √   



 

 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

Model 
Pembelajaran 
JUCAMA 

2. Aktivitas 
dirumuskan 
secara jelas dan 
spesifik 

   √  

3. Setiap aktivitas 
peserta didik 
dapat diamati 

   √  

Saran 
 
 

Catatan 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                         Gowa, ......................................................2024 

            Validator  

 

 

                                                  (Baharuddin, S.Pd., M.Pd.) 

                                     NIDN 2004128801 

 

  



 

 

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK DALAM 
PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 
1. Bapak/Ibu validator diminta untuk memberi penilaian terhadap  
2. setiap butir pernyataan tentang relevansi butir dengan indikator 

atau dimensi dan ketepatan Bahasa/kalimat serta desain 
instrumennya. 

3. Penilaian dilakukan dengan memberi tanda centang untuk setiap 
butir TES berdasarkan penilaian Bapak/Ibu sebagai berikut: (1) 
tidak relevan; (2) kurang relevan; (3) relevan; (4) sangat relevan 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

 
 

 
 

Aspek 
Petunjuk 

1. Petunjuk lembar 
observasi 
aktivitas peserta 
didik dalam 
proses 
pembelajaran 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

2. Kriteria penilaian 
dinyatakan 
dengan jelas 

   √  

 
Saran 

 

Aspek Bahasa 

1. Penggunaan 
bahasa ditinjau 
dari penggunaan 
kaidah Bahasa 
Indonesia 

   √  

2. Bahasa yang 
digunakan 
bersifat 
komunikatif 

  √   

3. Format penulisan 
benar dan mudah 
dipahami 

   √  

 
Saran 

 

 
Aspek Isi 

1. Kesesuaian 
aktivitas peserta 
didik dengan 

  √   



 

 

 
INDIKATOR 

 
BUTIR 

PENILAIAN 
VALIDATOR 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

Model 
Pembelajaran 
JUCAMA 

2. Aktivitas 
dirumuskan 
secara jelas dan 
spesifik 

   √  

3. Setiap aktivitas 
peserta didik 
dapat diamati 

   √  

Saran 
 
 

Catatan 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                 Gowa, ..............................................................2024 

     Validator  

 

 

     (Lisnasari Andi Mattoliang, S.Pd., 
M.Pd.) 

                                            NIP 199104272019032012



 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

(Dokumentasi)  
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LAMPIRAN 7 

(Persuratan) 
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