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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 
sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 
0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B be ب 
 Ta T te ت 
 s a s  es (dengan titik di atas) ث 
 Jim J je ج
 h a h  ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 z al z  zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 s ad s  es (dengan titik di bawah) ص
 d ad d  de (dengan titik di bawah) ض
 t a t  te (dengan titik di bawah) ط
 z a z  zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 Fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam L el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه ـ
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى

 Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 
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 ْ   
َ  

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا
~ fath ah A a 

 Kasrah I i اْ  

ا
9 d ammah U u 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

َ

ْ

   ـ 
 
 ى ْ

fath ah dan ya ’ ai a dan i 

 

َ

ْ

   ـ 
 
 و ْ

fath ah dan wau au u dan u 

Contoh: 
 

فَ  ي 
َ
 kaifa : ك

haula  :
  

لَ  و 
َ
 ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan      

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

  ى
َ
 ا | ... ْ

 
َ
ْ ... 

fath ah dan alif atau ya ’ a  
a dan garis 

di atas 

  kasrah dan ya ’ ī ى ـ ـ ْ    ـــ  ـ
i dan garis 

di atas 

 
 
  d ammah dan wau u و ـْ 

u dan garis 
di atas 

Contoh: 
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َ
 ma ta :  مَات

  rama :  رَمَ 

لَ  ي   qī la :  ق 

 
 
ت و   yamu tu :  يَم 

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ال  
َ
ف
 
ط
َ
  الأ

 
ة
َ
ض  raud ah al-at fa l : رَو 

 
 
ة
َ
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
َ
  ا
 
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
َ
 al-madī nah al-fa d ilah : ا

 
 
مَة

ْ
ك ح 

ْ
ل
َ
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

Contoh: 

 
َ
نا   rabbana : رَبَّ

 
َ
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَق  
ْ
ل
َ
 al-h aqq : ا

مَ  عِّ
 
 nu“ima : ن

و  
 
 aduwwun‘ : عَد

Jika huruf   ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ـى  ـ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل   

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب   

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال 
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ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

س   م 
َّ
لش

َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
 
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
 
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
 
د
َ
ب لا

ْ
ل
َ
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
ن و  ر  م 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

 
 
و ع
َّ
لن
َ
 ‘al-nau : ا

ء   ي 
َ  syai’un : ش 

 
 
ت ر  م 

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa 
Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 
dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-
Qur’an (dari al-Qur’a n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz al-Jalalah (  الل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain- 
nya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa h ب الله    dī nulla h الل  

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-
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jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ي    
م  ف 

 
مَة  الل  ه

رَح    = hum fī  rah matilla h 

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

hllāib  لل ها ب    hāllunīd    ْ د
   
 
 ل ل  ن      ي ْ

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada 
lafz  al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  

10. Huruf Kapital  

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

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

untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

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

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

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

Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) 

dan Abu  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua 

nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam 

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

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

Nas r H amī d Abu ) 
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daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkata yang dilakukan adalah: 
swt. = subh a nahu  wa ta‘a la  

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 xvi   
 
 

 

ABSTRAK 

Nama : Muzdalifah 
NIM : 20800119088 
Judul : Penerapan Model Pembelajaran Realistics Mathematic 

Education (RME) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV 
SD Inpres Panaikang Kabupaten Gowa. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan 

menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME), 2) 

Mengetahui hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa dengan menggunakan pembelajaran konvensional, 3) 

Mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara penerapan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan penerapan 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika peserta didik 

kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian quasi eksperiment dan desain penelitian nonequivalent control 

group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa yang terdiri dari dua kelas. Kelas IV A 

berjumlah 20 peserta didik dan kelas IV B yang berjumlah 20 peserta didik. 

Instrument yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika 

peserta didik berupa tes pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan statistic 

deskriptif menunjukkan bahwa kelas IV B atau kelas yang menerapkan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) memperoleh nilai rata-

rata pretest adalah 61,23 dan nilai rata-rata postest adalah 83,89.  Sedangkan 

pada kelas IV A atau kelas yang menggunakan model konvensional 

memperoleh nilai rata-rata pretest adalah 62,03 dan nilai rata-rata postest 

adalah 71,13. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nila rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

dengan yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional 

pada peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kabupaten Gowa. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) efektif terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak 
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sekolah khususnya guru sekolah dasar untuk menerapkan pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) agar peserta didik lebih bersemangat 

dan aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan hasil belajar yang baik 

sesuai dengan standar KKM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang 

hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan 

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

Pendidikan adalah Pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal , non-formal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah 

yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan 

peranan hidup secara tepat.1 

Pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pendidikan seumur hidup 

menuntut agar semua mata pelajaran harus dilaksanakan secara sistematis 

dan terencana dalam setiap jenjang pendidikan. Menurut UU Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikatakan bahwa: 
 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negaranya.2 

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah membentuk peserta didik 

yang berakhlak mulia. Berbicara mengenai akhlak erat kaitannya dengan sikap 

 
1 Redja Mudyhardjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (ed.1. Cet.9; Jakarta: Rajawali Pers, 
2014). h.11 

2 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
Tentang Pendidikan Nasional, (Cet IV; Jakarta Sinar Grafikasi, 2011).h. 3 
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atau perilaku yang dimiliki oleh peserta didik. Apabila perilaku yang 

ditunjukkan peserta didik itu baik maka dapat dikatakan mempunyai akhlak 

yang mulia, sedangkan jika perilaku yang ditunjukkan peserta didik itu buruk 

atau salah maka dapat dikatakan tidak berakhlak mulia.  

Guru sebagai pendidik memegang peranan penting dalam proses 

belajar mengajar yang mengharuskan paling tidak harus memiliki tiga 

kualifikasi dasar yaitu, menguasai materi, antusiasme, dan kasih sayang dalam 

mengajar dan mendidik.3 Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa 

menuntut ilmu itu menjadi kewajiban dan Allah meningkatkan derajat orang-

orang yang berilmu sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam QS-Al-

Mujadilah/58 : 11 

فَافۡسَحُوۡا  الۡمَجٰلِسِ  فِى  تفَسََّحُوۡا  لـَكُمۡ  قِيۡلَ  اِذاَ  ا  اٰمَنوُٰۡۤ الَّذِيۡنَ  ااَيَُّهَا  يٰٰۤ

لـكُمۡ  يَفۡسَحِ   ُ فَانْ  ۚاللّٰه انْشُزُوۡا  قِيۡلَ  وَاِذاَ  اٰمَنوُۡا    الَّذِيۡنَ   ُ يَرۡفَعِ اللّٰه شُزُوۡا 

ُ بِمَا تعَۡمَلوُۡنَ خَبِيۡر   ؕ  اوُۡتوُا الۡعِلۡمَ درََجٰت   مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ   ( ١١)وَاللّٰه
Terjemahanya:  

 
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.”4 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, ilmu juga merupakan 

sebuah ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam 

proses menuntut  ilmu. Ilmu dapat menjadi sebagai cahaya penerang dalam 

kehidupan. Ilmu amat penting bagi setiap individu bahkan dapat 

meningkatkan martabat manusia. 

 
3 Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 

2020), hlm.98. 
4 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/58?from=1&to=22 
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Pendidikan adalah sebuah proses memberikan lingkungan agar peserta 

didik dapat berinteraksi dengan lingkungan untuk mengembangkan 

kemampuan yang ada pada dirinya. Kemampuan tersebut dapat berupa 

kemampuan kognitif yakni mengasah pengetahuan, kemampuan afektif 

mengasah kepekaan perasaan, dan kemampuan psikomotorik yakni 

keterampilan melakukan sesuatu. Dengan tiga kemampuan ini menurut 

Binyamin S.Bloom seorang peserta didik diharapkan dapat dilepas menjadi 

individu yang siap memasuki dunia luar sekolah.5 

Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang sedang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, baik dengan pengembangan 

kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

sarana pendidikan serta perbaikan manajemen sekolah. Berbagai usaha yang 

telah dilakukan ternyata belum juga menunjukkan peningkatan yang 

signifikan.  

Salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan adalah matematika. Matematika merupakan 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Aktivitas 

manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari penerapan konsep-

konsep matematika. Sebagai ilmu yang universal, matematika tidak dapat 

terpisahkan dari berbagai disiplin ilmu yang ada dalam kehidupan manusia. 

Uraian tersebut sejalan dengan konsep Freudenthal bahwa matematika 

merupakan aktivitas manusia (mathematics as human activities).6  

 
5 Mardianto, Pembelajaran Tematik (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 8. 
6 Mukhlish, Mawir. 2012. Keefektifan Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Mengkedek 
Kabupaten Tana Toraja. Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Sehingga diharapkan siswa dapat menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak dini. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti, dan kompetitif. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan 

kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

diagram, dan media lain.  

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran penting dalam 

sistem pendidikan modern. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak 

mencantumkan mata pelajaran matematika sebagai  mata pelajaran wajib di 

Sekolah. Mata pelajaran ini menduduki posisi paling penting dalam kurikulum 

Sekolah. Matematika dipandang sebagai ilmu universal yang mendasari 

perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, untuk menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak dini.7 Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai 

 
7 Sutarto Hadi, Pendidikan Matematika Realistik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 198. 
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objek yang bersifat abstrak. Ini dapat menyebabkan sebagian besar 

mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika.  

Menurut Jenning dan Dunne, bahwa kebanyakan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi 

kehidupan nyata. Hal ini menyebabkan sulitnya matematika bagi peserta didik 

adalah karena dalam pembelajaran matematika kurang bermakna, dan guru 

dalam pembelajarannya di kelas tidak mengaitkan dengan skema yang telah 

dimiliki oleh peserta didik dan peserta didik kurang diberikan kesempatan 

untuk menemukan kembali ide-ide matematika. Mengaitkan pengalaman 

kehidupan nyata peserta didik dengan ide-ide matematika dalam 

pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan supaya pembelajaran 

matematika bermakna.8 Untuk itu, diperlukan pembelajaran matematika yang 

lebih bervariasi dari aspek metode, pendekatan maupun strateginya untuk 

mengoptimalkan potensi peserta didik.  

Adapun hasil observasi awal terhadap peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa, peneliti menemukan hasil belajar matematika peserta 

didik kelas IV masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 70% peserta didik harus memperoleh nilai 

≥ 75. Pada kelas IV terdapat 2 kelas yang masing-masing peserta didiknya 

berjumah 20 peserta didik  yang artinya 14 peserta didik harus mencapai 

KKM. Namun didapati bahwa peserta didik kelas IV A hanya 60% atau 12 siswa 

yang tuntas belajar, sedangkan 40% atau 8 siswa masih berada di bawah 

ketuntasan belajar. Sedangkan peserta didik kelas IV B sebanyak 11 orang atau 

55 % tuntas belajar dan sebanyak 45%  atau 9 siswa masih berada dibawah 

 
8 M. Ilham Megantara, “Efektivitas Pendekatan Realistic Matematic Education (RME) 

ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematisasi Siswa SMP Negeri I Adiluwih, Kab. Pringsewu” 
2017. 
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ketuntasan belajar. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu 

proses pembelajaran yang berlangsung di kelas cenderung terpusat pada guru 

dengan menggunakan model konvensional yaitu metode ceramah dan 

cederung monoton dan tidak diselingi dengan model pembelajaran lainnya 

sehingga menyebabkan yang kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Guru menjadi sumber informasi penuh serta siswa 

hanya mendengar dan mencatat yang mengakibatkan siswa kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Menanggapi hal tersebut, para guru harus mampu menerapkan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Salah satu 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan oleh para pendidik adalah 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME). Pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) merupakan suatu teori yang pembelajarannya 

menggunakan situasi dunia nyata atau koteks yang real dan pengalaman 

peserta didik sebagai titik tolak belajar matematika. Dalam pembelajaran ini, 

peserta didik diajak untuk membentuk pengetahuannya sendiri berdasarkan 

pengalaman yang telah mereka dapatkan atau alami sebelumnya.9 RME adalah 

matematika yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik 

awal pembelajaran. 10 

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan salah satu 

pembelajaran matematika yang mengarahkan siswa untuk dapat 

mengonstruksikan kehidupan nyata ke dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) adalah suatu proses 

 
9 Muhammad Faturrahman, Model-Model Pembelajaran INOVATIF, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), 189. 
10 Febriyanti dkk, The Effect of The Realistic Mathematics Education (RME) Approach 

and The Initial Ability of Students on The Ability of Student Mathematical Connection, 
International Journal for Educational and Vocational Studies Vol. 1, No. 3, July 2019  
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membangun pemahaman siswa terhadap materi matematika dengan 

menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal dalam belajar 

matematika yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik pembelajaran 

matematika realistik. Realistic Mathematic Education (RME) mampu 

mendorong siswa untuk aktif bekerja bahkan mampu mengonstruksi atau 

membangun sendiri konsep-konsep matematika dan memecahkan masalah 

yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari yang menyebutkan 

bahwa dengan menggunakan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa daripada 

menggunakan pembelajaran konvensional.11 

Penelitian menggunakan model Realistic Mathematic Education (RME) 

telah dilakukan oleh Dina Ramadhani dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V MIN 7 Medan Denai T.A 2018/2019. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Realistic Mathematic 

Education (RME) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika.12 

Oleh karena itu model pembelajaran tersebut perlu diterapkan dengan 

tepat agar kualitas pembelajaran di dalam kelas menjadi semakin baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV SD Inpres 

Panaikang Kabupaten Gowa”. 

 
11 Ripka Yaspin Puspitasari dan Gamaliel Septian Airlanda, Meta-Analisis Pengaruh 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah 
Dasar, (Jurnal Basicedu, Vol. 05 No. 02, 2021, h. 1094-1103) 

12 Dina Ramadhani, Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Mathemartics  Education 
(RME) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V MIN 7 Medan Denai T.A 2018/2019. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD 

Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan menerapkan model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME)? 

2. Bagaimanakah hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD 

Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara penerapan 

Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa? 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 

memberikan persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap judul 

serta memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti 

mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dalam judul 

penelitian ini, dengan tujuan untuk memudahkan serta memperjelas 

pembahasan di dalam penelitian ini. 

Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah kriteria 

atau ciri-ciri sebuah indikator-indikator yang dapat diukur. Berdasarkan judul 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

Realistic Mathematic Education (RME) adalah pembelajaran  

matematika  yang beritik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa yang 
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menekankan keterampilan proses dalam  menyelesaikan  masalah  yang 

diberikan, pembelajaran yang menggunakan benda-benda nyata yang  akrab  

dengan  kehidupan  sehari-hari siswa dijadikan sebagai alat peraga dalam  

pembelajaran  matematika, serta   pembelajaran  matematika yang  menuntut  

siswa  untuk  aktif membangun  sendiri  pengetahuannya dengan  

menggunakan  dunia  nyata untuk  pengembangan  ide  dan  konsep 

pembelajaran  matematika  yang dipelajari. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dimaksud peneliti yaitu nilai (skor) yang diperoleh 

peserta didik setelah dilakukan tes. Hasil belajar adalah akibat dari usaha 

siswa setelah menerima pelajaran dan evaluasi. 

D. Batasan Masalah 

Penulis maksudkan pembelajaran konvensional dalam penelitian ini 

adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan dan penuturan 

secara lisan oleh guru di depan siswa dan di muka kelas. Dalam metode ini, 

seorang guru sangat mendominasi dan menjadi subjek sebuah pembelajaran, 

sementara siswa adalah sebagai objek pasif menerima apa yang disampaikan 

oleh guru. 

E. Penelitian yang Relevan 

Dalam tahap penelusuran informasi terkait penelitian terdahulu, 

peneliti mengemukakan beberapa wilayah kajian yang cenderung memiliki 

kesamaan dan focus penelitian yang akan diteliti. Berikut ini beberapa sumber 

informasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Ria Hardiyati, dkk dengan judul 

penelitian “Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa” tahun pelajaran 2014/2015). 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil 

belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari pemahaman konsep matematis 

siswa yang dalam proses pembelajaran dapat menyelesaikan masalah 

kontekstual dan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa terutama dalam aspek berpikir lancar, luwes, dan 

orisinil yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa matematika. Adapun 

perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas berfokus pada pengaruh 

pendekatan RME terhadap kemapuan berpikir siswa. Sedangkan pada 

penelitian ini akan dibahas tentang “Penerapan Model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riswang, dkk dengan judul “Efektivitas 

Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) pada Siswa Kelas VIII.5 SMP Negeri 1 Pallangga 

Kabupaten Gowa”. Dari hasil analisis data serta pembahasannya, 

pembelajaran matematika efektif melalui penerapan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) pada siswa kelas VIII.5 SMP Negeri 1 Pallangga 

Kabupaten Gowa karena telah memenuhi indikator efektivitas pembelajaran 

yang ditetapkan yaitu ketuntasan belajar matematika siswa, aktivitas siswa, 

keterlaksanaan pembelajaran dan respons siswa terhadap pembelajaran. 

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian di atas berfokus 

pada Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Pallangga Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang 
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“Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathu Rida dkk dengan judul 

“Efektivitas Penerapan Pendekatan Pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran Realistic Mathematics Education lebih 

efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII 

SMPN 3 Sungguminasa dibandingkan dengan pembelajaran tanpa 

menerapkan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education 

terhadap siswa kelas VII SMPN 3 Sungguminasa. Adapun perbedaan penelitian 

ini yaitu pada penelitian di atas berfokus pada Efektivitas Penerapan 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep. Sendangkan penelitian ini akan membahas tentang 

penerapan “Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful Rohman dengan 

judul “Efektivitas Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Terhadap 

Keaktifan Belajar dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

pada Materi Himpunan Kelas VII MTs Qosim Al Hadi Mijen Semarang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran RME 

dengan pendekatan CTL efektif terhadap keaktifan belajar dan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi himpunan kelas VII MTs 

Qosim Al Hadi Mijen Semarang. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pada 

penelitian di atas berfokus pada Model Pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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Terhadap Keaktifan Belajar dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika 

Siswa pada Materi Himpunan Kelas VII MTs. Sedangkan peneliti akan 

membahas tentang “Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Narmi dengan judul “Efektivitas 

pendekatan Realistic Mhatematic Education (RME) ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik kelas VII MTs.Batusitanduk”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa selama 

menggunakan metode pendekatan pembelajaran RME termasuk dalam 

kategori sangat aktif dengan kriteria sebesar 90,13%. Kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa setelah diterapkan metode 

pembelajaran RME berada pada kriteria kemampuan pemecahan masalah 

tinggi dengan skor total berada pada interval 60-80%. Pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) efektif dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Adapun 

perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas berfokus pada 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas VII 

MTs.Batusitanduk. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang 

“Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Hindriana dengan judul “ 

Efektivitas Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap 

Pemahaman Peserta Didik Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII di 

MTs AL-Ma’arif Praya Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata RME lebih tinggi dari konvensional, ini berarti bahwa penggunaan 

model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) lebih baik dari 
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metode konvensional pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII. Adapun 

perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas berfokus pada 

pemahaman peserta didik pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII. 

Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang “Penerapan model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas IV SD”. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Insani dengan judul “Efektivitas 

Pembelajaran Matematika Melalui Pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII.7 

SMP Negeri 2 Takalar. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian 

di atas berfokus peserta didik SMP kelas VIII. Sedangkan pada penelitian ini 

akan membahas tentang “Penerapan model Realistic Mathematic Education 

(RME) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Pajri dengan judul “Efektivitas 

Penerapan Pendekatan Realistik Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 20 Bulukumba Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar matematika siswa tanpa menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan realistik. Selanjutnya, berdasarkan uji 

efektivitas maka pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 20 

Bulukumba Kec. Kajang Kab. Bulukumba tanpa menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan realistik. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pada 
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penelitian di atas berfokus peserta didik SMP kelas VIII. Sedangkan pada 

penelitian ini akan membahas tentang “Penerapan model Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD”. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka secara operasional 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa dengan menerapkan model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME). 

2. Mengetahui hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Inpres  

Panaikang Kab. Gowa dengan menggunakan model Pembelajaran 

konvensional. 

3. Mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara penerapan Model 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) dengan 

penerapan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa. 

 

 

G.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan referensi dan diharapkan mampu memberikan informasi atau 

acuan terhadap penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
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a. Bagi Siswa 

Pelaksanaan penelitian ini akan dapat membuat peserta didik lebih 

berperan aktif dan lebih terampil dalam belajar serta dapat merangsang 

belajar matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar sesuai 

dengan yang diharapkan dalam upayakan  mengembangkan pengetahuan. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memilih/menyiapkan 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

sesuai dengan yang diharapkan serta untuk menumbuhkembangkan pola 

pikir  peserta didik khususnya pelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah  

Pelaksaan penelitian ini akan dapat memberikan informasi dalam 

rangka meningkatkan pembelajaran dalam kelas berupa peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika maupun mata 

pelajaran yang lain dan memperbaiki teknik metode pembelajaran yang 

memiliki banyak variasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, model pembelajaran adalah suatu 

deskripsi dari lingkungan pembelajaran, termasuk perilaku guru menerapkan 

dalam pembelajaran. Model pembelajaran banyak kegunaannya mulai dari 

perencanaan pembelajaran dan perencanaan kurikulum sampai perancangan 

bahan-bahan pembelajaran, termasuk program-program multimedia.1 

Menurut Udin model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajara 

dalam merencanakan serta melaksanakan aktivitas pembelajaran.2   

Menurut Trianto model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkuangan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Jadi model pembelajaran 

adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk 

mencapai tujuan pembelajaran di dalamnya terdapat strategi, Teknik, metode 

bahan, media dan alat.3 

 
1 Shilphy A. Octavia. 2020. Model-Model Pembelajaran.Penerbit Deepublish (Grup 

Penerbitan Cv Budi Utama). Yogyakarta. 
2 Shilphy A. Octavia. 2020. Model-Model Pembelajaran.Penerbit Deepublish (Grup 

Penerbitan Cv Budi Utama). Yogyakarta. 
3 Shilphy A. Octavia. 2020. Model-Model Pembelajaran.Penerbit Deepublish (Grup 

Penerbitan Cv Budi Utama). Yogyakarta.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian konseptual pembelajaran yang menjadi acuan/pedoman guru 

termasuk di dalamnya terdapat pendekatan, metode, strategi maupun teknik 

pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran.  

B. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Berikut ciri-ciri model pembelajaran: 

1. Bersumber pada teori Pendidikan serta teori belajar dari para pakar 

tertentu. Sebagai contoh, model riset kelompok yang disusun oleh 

Hebert Thelen serta bersumber pada teori John Dewey. Model ini 

dirancang dan didesain guna melatih partisipasi dalam kelompok secara 

damokratis. 

2. Memiliki misi ataupun tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya model 

berpikir induktif dirancang guna meningkatkan proses berpikir 

induktif. 

3. Bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan perbaikan 

dan pengembangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebagai 

contoh model Synectic yang kemudian dirancang untuk memperbaiki 

kreativitas dalam pelajaran mengarang. 

4. Memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu: (1) urutan 

Langkah-langkah pembelajaran (syntax), (2) adanya prinsip-prinsip 

reaksi, (3) system social, dan (4) system pendukung. Keempat kegiatan 

tersebut ialah pedoman prkatis yang bisa digunakan oleh guru dalam 

melaksanakan suatu model pembelajaran. 
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5. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 

berpedoman pada model pembelajaran yang dipilihnya.4 

C. Fungsi Model Pembelajaran 

Sutarto dan Indrawati mengemukakan bahwa fungsi dari model 

pembelajaran terhadap Pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Membantu serta membimbing guru dan tenaga pengajar untuk memilih 

teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

tercapai. Pada dasarnya model pembelajaran memuat metode, strategi, 

teknik dan taktik pembelajaran. Maka dari itu bagi guru atau tenaga 

pendidik yang menggunakan model pembelajaran tertentu sudah 

secara otomatis dia mengetahui metode, strategi, teknik, dan taktik 

dalam pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

2. Membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang 

diinginkan pada dasarnya model pembelajaran digunakan untuk 

membantu guru dalam merealisasikan target pembelajaran atau tujuan 

pembeloajaran dalam RPP serta mengimplementasikannya dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Membantu guru untuk menentukan cara dan sarana untuk 

menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Apabila guru telah menetapkan dalam menggunakan 

model pembelajaran tertentu, maka secara otomatis guru harus 

menentukan cara dan sarana agar terciptanya lingkungan dan suasana 

pembelajaran yang dikehendaki. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 

 
4 Dasep Bayu Ahyar, S. Pd., M. Pd, dkk. 2021. Model-Model Pembelajaran .Penerbit 

Pradina Pustaka (Grup Penerbit Cv. Pradina Pustaka Grup) 
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model pembelajaran bisa secara langsung membantu guru dalam 

menentukan cara dan sarana supaya tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

4. Untuk membantu membangun koneksi antara guru dan peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya model 

pembelajaran yang dipilih oleh guru atau tenaga pendidik bisa menjadi 

acuan atau pedoman dalam berintekasi dengan siswa selama proses 

pembelajarn berlangsung, sehingga suasana pembelajaran menjadi 

interaktif antara siswa dan guru.  

5. Membantu guru dan tenaga pendidik dalam mengkonstruk ulang 

kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pelajaran. Memahami 

berbagai jenis model pembelajaran akan membantu guru untuk 

mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran pada suatu 

mata pembelajaran. 

6. Membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran 

yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP, dan silabus. Bagi 

seorang guru atau pendidik sangat ditekankan untuk memahami 

dengan bauk terhadap model pembelajaran, memahami model 

pembelajaran yang baik akan membantu guru dalam menganalisis dan 

menetapkan materi yang disampaikan terhadap peserta didik.  

7. Membantu guru dalam merancang atau mendesain aktivitas 

pembelajaran yang sesuai dengan ynag diharapkan. Dalam model 

pembelajaran, dengan adanya model pembelajran yang dipilih guru, 

maka ia akan terbimbing dalam merancang aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 
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8. Memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan 

sumber belajar yang menarik dan efektif. Setiap model pembelajaran 

memiliki suatu system pendukung yang bisa membantu guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran, sehingga dengan model 

pembelajarn ini bisa membimbing guru dalam mengembangkan dan 

lebih memaksimalkan lagi materi dan sumber belajar, seperti membuat 

bahan ajar sendiri baik modul, diktat dan lain sebagainya. 

9. Mendorong guru atau tenaga pendidik untuk melakukan 

pembembangan dan inovasi dalam pembelajaran. Guru atau tenaga 

pendidik perlu memahami dan  menerapkan model-model 

pembelajaran dalam model pembelajaran, dalam menerapkan model 

pembelajarn yang dipilih kemungkinan besar akan menemukan 

hambatan pada saat menerapkan model pembelajaran tersebut, 

dengan adanya hambatan yang dialami guru diharapkan guru tersebut 

mampu mencarikan solusinya untuk memecahkan hambatan-

hambatan tersebut, sehingga akan melahirkan inovasi dan startegi 

baru dalam pembelajaran. 

10. Membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. 

Dalam mengaplikasikan suatu model pembelajaran sudah tentu akan 

memerlukan teori-teori mengajar seperti pendekatan, strategi, metode, 

teknik, dan taktik. Maka dari itu bagi guru dalam mengaplikasikan 

sebuah model pembelajaran secara otomatis akan 

mengkomunikasikan tentang teori-teori tentang mengajar tersebut. 

11. Membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara 

empiris. Dengan menerapkan model pembelajaran tertentu yang 

dipilih guru dalam proses pembelajaran, sambal mengamati semua 
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aktivitas peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran, maka guru 

akan terpandu untuk membangun hubungan antara kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik dan kegiatan yang dilakukan oleh guru itu 

sendiri. 5 

 
D. Realistic Mathematic Education (RME) 

Sejak tahun 1971, Institur Freudenthal mengembangkan suatu 

pendekatan teoritis terhadap pembelajaran matematika yang dikenal dengan 

RME (Realistic Mathematic Education). Realistic Mathematic Education (RME) 

menggabungkan pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana peserta 

didik belajar matematika, dan bagaimana matematika itu harus diajarkan. 

Freudenthal berkeyakinan bahwa peserta didik tidak boleh dipandang sebagai 

passive receiver of ready made mathematics (penerima pasif matematika yang 

sudah jadi). Menurutnya pendidikan harus mengarahkan siswa kepada 

penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali 

matematika dengan cara mereka sendiri.6  

Realistic Mathematic Education (RME) dikembangkan berdasarkan 

pemikiran Hans Freudhental yang berpendapat bahwa matematika 

merupakan aktivitas insani (human activities) dan harus dikaitkan dengan 

realitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, Realistic Mathematic Education 

(RME) mempunyai ciri antara lain, bahwa dalam proses pembelajaran peserta 

didik harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali (to reinvent) 

matematika melalui bimbingan guru, dan bahwa penemuan kembali 

 
5 Dasep Bayu Ahyar, S. Pd., M. Pd, dkk. 2021. Model-Model Pembelajaran .Penerbit 

Pradina Pustaka (Grup Penerbit Cv. Pradina Pustaka Grup) 

6 Hadi, Sutarto. 2018. Pendidikan Matematika Realistik. Depok: PT. Raja Gofindo 
Persada. 
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(reinveintion) ide dan konsep matematika tersebut harus dimulai dari 

penjelajahan berbagai situasi dan persoalan dunia real (Gravemeijer).7 

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan salah satu 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa, di mana aktivitas 

manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik ke pengalaman belajar real (nyata). 

Kegiatan pembelajaran melalui Realistic Mathematic Education (RME) harus 

dikaitkan dengan kehidupan nyata dan menjadikan pengalaman siswa sebagai 

titik awal pembelajaran.8 Model Realistic Mathematic Education (RME) 

merupakan sebuah pendekatan pembelajaran Matematika yang 

menempatkan permasalahan masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman 

langsung dengan pengalaman mereka sendiri.9 Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) yang memperhatikan kondisi local (budaya, 

lingkungan, atau konteks) menunjukkan bahwa siswa tidak takut lagi untuk 

mengungkapkan gagasannya, berani memberikan pemecahan masalah yang   

berbeda dengan teman sebayanya, dan menumbuhkan kreativitasnya dalam 

memecahkan suatu masalah secara kolaboratif.10 

Dapat disimpulkan bahwa Realistic Mathematic Education (RME) 

merupakan salah satu pembelajaran matematika yang menghubungkan 

 
7 Ria Novia Agus, “Efektivitas Pembelajarn Matematika Melalui Pendekatan Realistic 

Matematik Education (RME) dengan Pemecahan Masalah ditinjau dari Gaya Belajar Siswa” 7 
(2016): vol. 7. 

8 Susanto, A. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenadamedia 
Group 2013), h. 205. 

9Aulya Briliantina Gaja, dkk. “Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Methematic 
Education (RME) terhadap Hasil Belajar Matematika di Kelas VI SD Negeri 122332 Jl. Jend 
Sudirman Pematang Siantar”. Journal on Education, Volume 06, No. 01, September-Desember 
2023. 

10 Farida, Hartatiani, Wathcarin Joemsittiprasert. The Use of Realistic Mathematics 
Education (RME) in Improving Mathematical Analogical Ability and Habits of Mind. (Al-Jabar: 
Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 10, No. 2, 2019, Hal 177 – 186) 
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aktivitas manusia dengan matematika terhadap pengalaman belajar peserta 

didik dengan berorientasi pada hal-hal  nyata (real). Pada penerapannya, 

peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan. Diharapkan 

dengan keterlibatan siswa secara langsung dalam penemuan konsep 

matematika, pembelajaran lebih berkesan dan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran  matematika. 

Realistic Mathematic Education (RME) sebagai salah satu model 

pembelajaran matematika memiliki beberapa karakteristik. Wijaya 

mengemukakan bahwa salah satu karakteristik mendalam dalam RME 

menurut Institut Frudhental adalah guided reinvention (penemuan kembali) 

sebagai salah satu proses yang dilakukan peserta didik secara aktif untuk  

menemukan kembali suatu konsep matematika dengan bimbingan dari guru.11  

Menurut Ẓulkadri Realistic Mathematic Education (RME) memiliki lima 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Menggunakan Masalah Kontekstual. 

Konteks adalah lingkungan keseharian peserta didik yang nyata. 

Maksudnya adalah menggunakan lingkungan keseharian peserta didik sebagai 

awal pembelajaran.  

2. Menggunakan Model atau Jembatan dengan Instrumen Vertikal. 

Pada kegiatan dengan model matematika dan sepanjang proses 

pembentukan teori yang dikembangkan, para pelajar dapat memperoleh  

pengetahuan dan pengalaman. Model ini diarahkan pada model konkret 

meningkat ke abstrak. 

 
11 Wibowo, Mukti Ari. (2015). Peningkatan Aktivitas Hasil Belajar Ssiswa pada Mata 

Pelajaran Matematika melalui Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education pada 
Siswa Kelas IVB SD Negri 3 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015. Bandar Lampung: 
Universitas Lampung. 
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3. Menggunakan Kontribusi Peserta didik 

Dengan adanya kontribusi dari peserta didik sendiri, mereka akan lebih 

mudah memahami pelajaran karena pemahaman dibentuk oleh mereka 

sendiri dan bukan paksaan dari guru. 

4. Interaktifitas 

Interaksi antar peserta didik dan guru merupakan hal yang mendasar 

dalam RME. Dalam pembelajaran konstruktif diperhatikan interaksi, negoisasi 

secara eksplisit, intervensi, koperasi, dan evaluasi sesama peserta didik, 

peserta didik dan guru, guru dan lingkungannya. 

5. Terintegrasi dengan Topik Pembelajaran lainnya 

Pembelajaran matematika tidak tersendiri dari bagian-bagian yang 

berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antar topik yang satu dengan yang 

lainnya. Keterkaitan sesama topik dalam matematika ini bisa berupa 

keterkaitan antara materi yang baru diajarkan dengan materi sebelumnya 

atau dengan materi yang akan datang.12 

Menurut Treffers dan Van den Heuvel-Panhuizen karakteristik RME 

adalah menggunakan konteks “dunia nyata”, model-model, produksi dan 

konstruksi siswa, interaktif dan keterkaitan (intertwinment) dan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan Konteks “dunia nyata”  

 Dalam RME, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual (inti) 

dari konsep yang sesuai dari situasi nyata yang dinyatakan oleh De Lange 

sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi dan formalisasi siswa 

akan mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa dapat 

 
12 Ẓuliyana, 2018 Efektivitas Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(Rme) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas Vii Pada Materi 
Aritmetika Sosial Di Mts Darul Ulum Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Semarang: 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. 
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mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru dari dunia nyata 

(applied mathematization).  

2. Menggunakan Model-model (matematisasi) 

Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematik 

yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self developed models). Peran self 

developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi 

abstrak atau dari matematika informal ke matematika formal. Artinya siswa 

membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah model 

situasi yang dekat dengan dunia nyata siswa.  

3. Menggunakan Produksi dan Konstruksi  

Dengan pembuatan “produksi bebas” siswa terdorong untuk 

melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses 

belajar. Strategi-strategi informal siswa yang berupa prosedur pemecahan 

masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam pengembangan 

pembelajaran lebih lanjut yaitu untuk mengonstruksi pengetahuan 

matematika formal.  

4. Menggunakan Interaktif  

Interaksi antar siswa dengan guru merupakan hal yang mendasar 

dalam RME. Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi yang berupa negosiasi, 

penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan atau refleksi 

digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa. 

5. Menggunakan Keterkaitan (intertwinment)  

Dalam RME pengintegrasian unit-unit matematika adalah esensial. Jika 

dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan dengan bidang yang lain, 

maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan 



26 
 

   
 

matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak 

hanya aritmetika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang lain.13  

Menurut Maslihah pada dasarnya prinsip atau ide yang mendasari RME 

adalah peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide 

matematika karena dalam RME pembelajaran tidak dimulai dari definisi, 

teorema tahu sifat-sifat kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh seperti 

yang selama ini dilaksanakan di berbagai sekolah. Namun, sifat-sifat, definisi, 

dan teorema itu diharapkan seolah-olah ditemukan kembali oleh peserta didik 

melalui pembelajaran kontekstual yang diberikan oleh guru di awal 

pembelajaran. Dengan demikian, dalam RME peserta didik didorong untuk 

aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya 

dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat benar-benar memahami 

konsep yang dipelajarinya.14  

Langkah-langkah pembelajaran matematika melalui model RME adalah 

sebagai berikut: 

1. Memahami Masalah Kontekstual 

Guru memberikan masalah kontekstual dan meminta siswa untuk 

memahami masalah tersebut. Karakteristik yang muncul pada langkah ini 

adalah penggunaan konteks. Penggunaan konteks ini terlihat pada penyajian 

masalah kontekstual sebagai titik tolak aktivitas pembelajaran. 

 

 

 
13 Wahyuningsih. 2014. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan 

Pecahan Melalui Pendekatan RME (Realistic Mathematic Education) pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri 8 Baruga Kendari. Kendari. Skripsi UNK 

14 Ẓuliyana, 2018 Efektivitas Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education 
(Rme) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas Vii Pada Materi 
Aritmetika Sosial Di Mts Darul Ulum Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Semarang: 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. 
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2. Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Peserta didik secara individual menyelesaikan masalah realistik 

dengan cara mereka sendiri. Cara pemecahan masalah dan jawaban yang 

berbeda lebih diutamakan. Melalui lembar kerja yang diberikan, peserta didik 

menyelesaikan soal (permasalahan). Guru membimbing untuk menyelesaikan 

masalah dengan cara mereka sendiri. Karakteristik yang muncul pada langka 

ini adalah penggunaan model. 

3. Membandingkan dan Mendiskusikan Jawaban 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari masalah secara 

berkelompok. Peserta didik dilatih untuk mengeluarkan ide-ide yang mereka 

miliki dalam kaitannya dengan interaksi peserta didik dalam proses belajar 

untuk  mengoptimalkan pembelajaran. Karakteristik yang muncul pada tahap 

ini adalah interaktivitas dan pemanfaatan kontribusi peserta didik. Pada 

proses diskusi, konstribusi berguna dalam pemecahan masalah.   

4. Menyimpulkan 

Guru memberikan kesempatan kepada  peserta didik untuk menarik 

kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. Karakteristik yang tergolong 

dalam langkah ini adalah interaktivitas yaitu adanya interaksi antara peserta 

didik dengan guru sebagai pembimbing dan antara peserta didik dengan 

peserta didik lainnya.15  

 

 

 

 
15 Arifin, Sartika. 2014. Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Watampone 
Kabupaten Bone. 
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Kelebihan Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME): 

1. Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang real sesuai dengan lingkungan keseharian peserta didik 

yang berketerkaitan matematika dengan manusia pada dasarnya. 

2. Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang sesuai dengan lingkungan keseharian peserta didik 

bahwa pembelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang 

bisa dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri bukan hanya peserta 

didik lain yang mempunyai keahlian didalam hal tersebut. 

3. Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang benar nyata pada diri peserta didik bahwa memecahkan 

permasalahan bukan hanya satu tetapi bisa lebih atau bahkan 

penyelesaian masalah tidak harus sama melainkan bisa berbeda juga 

dengan yang lainnya. 

4. Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

menggabungkan kelebihan-kelebihan dari semua model pembelajaran lain 

yang dianggap meyakinkan. 

5. Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) bersifat 

kompleks, detail serta nyata maka prosedur penyelesaian mulai dari 

peningkatan kurikulum sampai evaluasi.16 

Selain kelebihan yang ada pada model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) di atas, terdapat kelebihan lainnya yaitu: 

1. Meneruskan pemahaman yang bisa dimengerti oleh peserta didik sampai 

kapanpun karena peserta didik membangun pengetahuannya. 

 
16 Muhammad Habib Ramadhani and Caswita, “Pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif”, In Prosiding Seminar Nasional 
Matematika dan Pendidikan Matematika 2017, (2017), h.270. 
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2. pembelajaran yang sangat menyenangkan karena pembelajaran diambil 

dari lingkungan keseharian peserta didik. 

3. peserta didik mampu memiliki sikap percaya diri karena setiap pekerjaan 

dikerjakan oleh peserta didik mampu dihargai oleh peserta didik lainnya 

dan juga guru. 

4. meningkatkan kerja sama dengan anggota kelompok di kelas. 

5. memberikan kebenarian peserta didik mengungkapkan pendapatnya di 

depan kelas. 

6. memberikan sikap berpikir dan keberanian dalam diri peserta didik. 

7. memberikan sikap saling bekerja sama dan menghormati pendapat teman 

lainnya saat persentasi. 17 

Selain kelebihan yang dijabarkan di atas, model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) memiliki kekurangan, berikut beberapa 

kekurangan dari model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

yaitu: 

1. Mengubah pendapat yang berlandasan mengenai berbagai situasi tidaklah 

mudah seperti peserta didik, guru dan peran masyarakat dan masalah 

kontekstual atau di lingkungan keseharian peserta didik, selain itu 

perbaikan salah satu syarat untuk diimplementasikannya model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME). 

2. Pemeriksaan berbagai pertanyaan kontekstual yang memenuhi 

persyaratan dalam pembelajaran matematika bukan hanya mudah 

diajarkan kepada peserta didik dalam pembahasan yang nantinya 

diajarkan harus bisa diajarkan dalam berbagai macam cara. 

 
17 Sumianto, Penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Al-Azim SDIT raudatur Rahmah Pekan Baru”, Jurnal 
Basicedu, Vol. 2, No. 1 (2018), h.52 
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3. Memotivasi peserta didik sangat sulit bagi guru dalam mendapatkan 

berbagai cara penyelesaian dalam masalah yang diberikan. 

4. Memberiksn dorongan kepada peserta didik juga sangat sulit dalam 

melaksanakan atau menciptakan ide-ide serta prinsip matematika yang 

dipelajari. 18 

 

E. Hasil Belajar Matematika 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam buku evaluasi pembelajaran, menurut pendapat Asep Jihan dan 

Abdul Haris, hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Dalam evaluasi pembelajaran menegaskan 

keberhasilan belajar bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan 

individu secara utuh, melainkan perolehan belajar itu akan semakin baik 

apabila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok belajar kecil yang 

terstruktur dengan baik. Kemampuan belajar peserta didik tidak saja diukur 

dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. 

Tujuan belajar itu sendiri adalah sejumlah hasil belajar yang umumnya 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan siak-sikap yang baru, yang 

diharapkan dapat oleh peserta didik.19  

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.20 Hasil belajar adalah kemampuan yang 

 
18 Nur Amalia Harapah, “Efektivitas Penggunaan Pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di Kelas IX SMA Negero 
7 Padang Sidimpuan”, Jurnal MathEdu, Vol. 1, No. 2 (2018), h.68 

19 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 
2013), h. 19 

20 Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta. 
Prenada Media Group 
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dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya (dari tidak 

tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti).21  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar dimana hasil tersebut berupa angka. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika adalah puncak dari kegiatan belajar yang 

berupa perubahan dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor dalam hal 

kemampuan tentang bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep dan 

logika yang berkesinambungan serta dapat diukur atau diamati.22 Hasil belajar 

matematika berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yang telah 

diajarkan.23 

Berdasarkan pengertian hasil belajar matematika yang telah 

disebutkan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil belajar matematika 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar 

matematika, dimana hasil belajar tersebut berupa angka 

3. Pengertian Matematika 

Matematika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai 

struktur abstrak dan hubungan antar struktur tersebut sehingga terorganisasi 

dengan baik.24 Menurut Susanto mengemukakan bahwa matematika 

 
21 Prianto, Heri. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR). Jurnal Ilmiah Pendidikan,191: 91-104. 
22 Suhendri. 2011. Pengaruh Kecerdasan Matematis–Logis dan Kemandirian Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika. Jurnal Formatif 1 (1), 1(1), 29–39. 
23 Hastuti & Murtiyasa. 2016. Pengaruh Strategi React Dan Minat Belajar. Konferensio 

Nasional Penelitian Matematika Dan Pembelajaran, (Knpmp I), 551–561. 
24 Runtukahu & Kondou. 2014. Pembelajaran Matematika Dasar Bagi Anak Berkesulitan 

Belajar. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 
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merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.25 Matematika adalah ilmu 

tentang bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep, dan logika dengan 

menggunakan bahasa lambang atau simbol dalam menyelesaikan masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari.26 

Berdasarkan pengertian matematika yang telah dipaparkan maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa, matematika adalah salah satu disiplin ilmu 

yang berkaitan dengan logika dan analisis yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Perbedaan Hasil Belajar dan Prestasi Belajar 

Menurut Nasution, hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

guru27. Sedangkan Yaspir G. W mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah 

kemampuan intelektual yang dapat diukur melalui penguasaan ilmu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai oleh seseorang peserta 

didik dari apa yang telah dipelajari. Berdasarkan kedua uraian di atas maka 

disimpulkan bahwa hasil belajar bersifat kuantitatif yang ditunjukkan oleh 

nilai tes, seperti 70,50,90 atau A,B,C. Sedangkan prestasi belajar bersifat 

kualitatif yang ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.  

 
25 Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta. 

Prenada Media Group 
26 Suhendri. 2011. Pengaruh Kecerdasan Matematis–Logis dan Kemandirian Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika. Jurnal Formatif 1 (1), 1(1), 29–39. 
27 Nasution. 2006. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung : Tarsito 
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Ridwan menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dapat diketahui 

setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang 

tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. Berdasarkan kutipan ini, kita 

dapat membedakan prestasi belajar dan hasil belajar. Dalam proses 

pembelajaran ada yang disebut dengan evaluasi hasil belajar, namun tidak ada 

evaluasi prestasi belajar. Ini membuktikan bahwa yang akan dievaluasi adalah 

hasil belajar bukan prestasi belajar. Namun berdasarkan kutipan diatas bahwa 

hasil dari evaluasi hasil belajar disebut dengan prestasi belajar.  

Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan tahapan :1) menentukan 

tujuan, 2) menentukan rencana evaluasi, 3) penyusunan instrument evaluasi, 

4) pengumpulan data/informasi, 5) analisis dan interprentasi, dan 6) Tindak 

Lanjut. Pada tahapan nomor empat, pengumpulan data/ informasi ini dapat 

dilakukan dengan tes atau nontes. Sehingga pada tahapan nomor 4 ini 

data/informasi yang didapatkan yaitu berupa hasil belajar. Namun jika hasil 

belajar ini sudah mengalami tahapan nomor 5 yaitu analisi dan interprentasi 

dan nomor 6 yaitu tindak lanjut hasil akhirnya disebut dengan prestasi belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran 

tertentu. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah melalui 

kegiatan belajar.  

Berdasarkan kedua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan hasil belajar dan prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan 

kemampuan maksimum atau hasil maksimum dari proses pembelajaran, ini 

berarti prestasi cenderung pada keberhasilan dari proses pembelajaran itu 

dan berpredikat baik. Sedangkan hasil belajar hanya berupa kemampuan yang 
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diperoleh, jadi kemampuan ini bisa maksimum ataupun minimum tergantung 

usaha pada proses pembelajaran yang telah mereka lakukan28. 

 

 

 

 

 
28 Oktaviana. 2014. Perbedaan Hasil Belajar dan Prestasi Belajar 

(https://dokumen.tips/documents/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-
indira-cipta06111010026.html), diakses pada 13 April 2023) 

https://dokumen.tips/documents/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-indira-cipta06111010026.html
https://dokumen.tips/documents/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-indira-cipta06111010026.html
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

eksperimen yaitu quasi eksperiment design dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian eksperimen yakni metode penelitian yang 

penggunaannya mencari pengaruh terhadap perlakuan tertentu terhadap 

sesuatu dalam kondisi yang terkendaliikan. Eksperimen ini dpilih karena 

penelitian ini memberikan trestment terhadap kelas eksperimen dan 

menyiapkan kelas control sebagai pendampingnya. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang 

dikenakan pada subjek yang diteliti terhadap hasil belajar mata pelajaran 

matematika. 

Quasi eksperimental memiliki kesamaan dengan true eksperimental 

bedanya hanya pada pengontrolan variable. Quasi eksperimental design yaitu 

jenis eksperimen yang memiliki kelompok control tetapi tidak dapat berfungsi 

untuk mengontrol variable-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Kelas eksperimen dalam penelitian ini diberikan perlakuan 

berupa pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) sedangkan pada 

kelas control diberikan perlakuan pembelajaran konvensional sebagai 

pembandingnya.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Inpres Panaikang, Desa Panaikang, 

Kecamatan Pattallassang, Kabupaten  Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan dan Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai usaha pada aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan objek yang akan diteliti. Pada pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya 

memberikan penjelasan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode yang 

analisisnya menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

data dan hasilnya.1  

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental tipe 

nonequivalent control group design. Penelitian dilakukan terhadap dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas control. Kelas eksperimen dalam penelitian 

ini diberikan perlakuan berupa pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME), sedangkan pembelajaran pada kelas control dilakukan dengan 

pembelajaran konvensional seperti yang biasa digunakan dalam belajar 

mengajar di kelas IV di sekolah tersebut. Secara jelas desain penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

 

 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 12 
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Keterangan: 

O1  : Pretest pada kelas eksperimen 

O2  : Postest pada kelas eksperimen 

O3  : Pretest pada kelas control  

O4  : Posttest pada kelas control 

X1 : Penerapan model pembelajaran RME 

X2 : Penerapan pembelajaran Konvensional 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar 

dari penerapan model pembelajaran  Realistic Mathematic Education (RME) 

terhadap hasil belajar matematika maka akan dilakukan perbandingan hasil 

posttest kelas eksperimen (O2) dengan posttest kelas control (O4 ) 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian 

dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.2 Pengertian lain 

menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, gejala-gejala, 

 
2 Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik (Cet. 

IV; Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 13 
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peristiwa, tes atau nilai yang dijadikan sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.3  

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas IV SD 

Inpres Panaiakang Kab. Gowa. Yang berjumlah 40 siswa. Yang dimana kelas IV 

A terdiri dari 20 siswa dan kelas IV B terdiri dari 20 siswa. 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa 

1 IV B (Eksperimen) 13 7 20 

2 IV A (Kontrol) 12 8 20 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang di ambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.4 Dalam penelitian ini tidak menggunakan 

sampel karena semua populasi sudah terwakilkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah: Teknik Tes. 

 
3 Margona, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 118. 
4 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 121.  
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah diawali dengan 

memberikan tes sebelum perlakuan dan setelah perlakuan yaitu dengan 

diberikan tes awal (pre-test) pada pertemuan pertama dan tes akhir (post-test) 

diberikan pada pertemuan kelima. Tes yang diberikan dalam bentuk pilihan 

ganda sebanyak 10 nomor yang dimana bobot tiap nomor adalah 10. Data yang 

terkumpul merupakan skor dari masing-masing peserta didik di kelas. Skor 

tersebut mencerminkan kemampuan yang dicapai oleh peserta didik selama 

penelitian berlangsung.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis5. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

penilaian hasil belajar peserta didik. Bentuk yang digunakan untuk 

memperoleh data adalah soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor.  

F. Validasi Instrumen 

Validasi berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam melakukan 

fungsi ukurannya.6 Selanjutnya untuk menguji tingkat validitas instrument 

penelitian atau alat pengukur data menggunakan rumus indeks validasi butir 

AIKEN sebagai berikut; 

 
5 Nurul Ẓuriah, Metodologi Penelitian Sosoal dan Pendidikan (Cet II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), h. 168 
6 Azwar Saifuddin, Tes Prestasi Fungsi Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar, II 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.173. 
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∑ 𝑠 
𝑉 = 

𝑛(� − 1) 

Keterangan: 

V = indeks kesepakatan rater 

s = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi 

skor terendah dalam kategori 

n = banyaknya rater 

c = banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

Interpretasi terhadap nilai V digunakan kriteria 

tingkat kevalidan, adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 kategori perhitungan indeks V 
 

Indeks Kategori 
(Kevalidan) 

≤ 0,4 Kurang Valid 

0,4 – 0,8 Sedang 

> 0,8 Sangat Valid.7 

Instrumen yang divalidasi dalam penelitian ini adalah pada instrumen 

tes hasil belajar peserta didik. Validasi instrumen dilakukan oleh dua orang 

pakar yaitu Baharuddin S.Pd, M.Pd dan Dr. Usman, M.Ag. 

 

 

 

 

 
7 Heri Ratnawati, Analisis Kuantitatif Instrument Penelitian (Yogyakarta: Parama 

Publishing, 2016). h. 40. 
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Tabel 3.4 Nilai dari Validator Instumen Soal Tes 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

 
Nilai 

Validator 

 
Skala 
Rater 

 
∑s 

 
V 

1 2 1 2 

1 Kejelasan petunjuk 
pengerjaan soal 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0,75 

2 Kejelasan maksud soal 4 3 3 2 5 0,62 

 
3 

Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal 
dengan kaidah bahasa 
Indonesia 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

6 

 

0,75 

 
 

4 

Rumusan kalimat soal 
menggunakan bahasa 
yang sederhana bagi 
peserta didik, mudah 
dipahami dan 
menggunakan bahasa 
yang dikenal peserta 
didik 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

0,5 

5 Soal sesuai dengan KD 
dan Indikator 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

 
5 

 
0,62 

 
Rata- rata 

 
3,8 

 
3,4 

 
2,8 

 
2,4 

 
5,2 

 
0,64 

 

1. V= 
∑𝑠

𝑛(𝑐−1)
 =  

6

2(5−1)
 = 

6

8
 = 0,75 

2. V= 
∑𝑠

𝑛(𝑐−1)
 = 

6

2(5−1)
 = 

5

8
 = 0,62 

3. V= 
∑𝑠

𝑛(𝑐−1)
 = 

6

2(5−1)
 = 

6

8
 = 0,75 

4. V= 
∑𝑠

𝑛(𝑐−1)
 = 

6

2(5−1)
 = 

4

8
= 0,5 
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5. V= 
∑𝑠

𝑛(𝑐−1)
 = 

6

2(5−1)
 = 

5

8
 = 0,62 

 

No Aspek yang divalidasi Nilai 
kevalidan 

Tingkatan 

1 Kejelasan petunjuk 
pengerjaan soal 

0,75 Validasi sedang 

2 Kejelasan maksud soal 0,62 Validasi sedang 

3 Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa indonesia 

0,75 Validasi sedang 

4 Kesesuaian bahasa yang 
digunakan pada soal dengan 
kaidah bahasa Indonesia 

0,5 Validasi sedang 

5 Soal sesuai dengan KD dan 
Indikator 

0,62 Validasi sedang 

 
Rata – rata 

 
0,64 

 
Validasi sedang 

 

G. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian digunakan yaitu statistik deskriptif. 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika. Statistik deskriptif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan data perolehan hasil belajar siswa 

dalam penelitian ini seperti nilai rata-rata (mean), nilai terendah (minimum) 

dan nilai tertinggi (maksimum) menggunakan bantuan SPPS ver 29 . Kategori 

hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Kategori Hasil Belajar 

Skor Kategori 

86-100 Sangat tinggi 

71-85 Tinggi 

56-70 Sedang 

41-55 Rendah 

0-40 Sangat rendah 

1.  

Sumber: Depdiknas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SD Inpres Panaikang adalah salah satu satuan Pendidikan dengan 

jenjang SD di Panaikang, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa, Sulawesi 

Selatan. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Inpres Panaikang berada 

di bahwa naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Tabel 4. 1 Identitas Sekolah SD Inpres Panaikang Kabupaten Gowa 

Nama sekolah SD Inpres Panaikang 

NPSN 40314311 

Alamat Sekolah Dusun Biring Romang Desa 

Panaikang, Kec. Pattallassang, Kab. 

Gowa 

Kode Pos 92172 

Akditasi B 

Status Sekolah            Negeri  

Nama Kepala Sekolah Rahmi, S.Pd 

 

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian denggan pendekatan 

analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama dan kedua yaitu hasil belajar peserta didik dengan 
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menerapkan model pembelajaran RME dan hasil belajar peserta didik 

dengan menerapkan pembelajaran konvensional.  

a. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas IV SD 

Inpres Panaikang dengan Penerapan Model Pembelajaran RME 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Inpres Panaikang 

Kab.Gowa didapatkan deskripsi tes hasil belajar matematika pada materi 

Pecahan Senilai yang diperoleh kelas IV B yang diajar dengan menerapkan 

model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME). Data dari 

instrument tes melalui hasil belajar pretest dan postest peserta didik 

didapatkan hasil belajar sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Nilai hasil pretest dan Postest kelas eksperimen 

No. Nama Peserta Didik Nilai Pretest Nilai postest 

1 MẒM 60 80 

2 MAH 50 70 

3 MA 80 100 

4 MB 60 90 

5 MFW 60 100 

6 MI 60 90 

7 NFS 70 90 

8 PA 70 90 

9 RTA 60 90 

10 R 60 100 

11 RA 60 90 

12 RH 60 100 

13 SAS 70 100 

14 S 60 80 
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15 S 50 70 

16 MẒAA 60 90 

17 HGP 70 80 

18 PA 50 90 

19 MFA 70 90 

20 MN 60 90 

 

Tabel 4.3 Nilai Statistik Deskriptif hasil Pretest dan Postest 

kelas eksperimen  

Statistik Pretest Postest 

Jumlahsampel 20 20 

Nilai terendah 50 70 

Nilai tertinggi 80 100 

Nilai rata-rata 61,29 83,89 

 

Beradasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa: 

a) Prestes kelas eksperimen 

Nilai tertinggi yang diperoleh sebelum dilakukan perlakuan pada 

kelompok eksperimen adalah 80, sedangkan nilai terendah adalah 50 dimana 

nilai rata-rata yang diperoleh adalah 61,29. 

b) Postest kelas eksperimen 

Nilai tertinggi yang diperoleh setelah dilakukan perlakuan atau 

pembelajaran RME pada kelompok eksperimen adalah 100, sedangkan nilai 

terendah adalah 70 dimana nilai rata-rata yang diperoleh adalah 83,89. 
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Berdasarkan hasil pretest dan postest pada kelompok eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar matematika meningkat setelah diberi 

perlakuan yakni nilai rata-rata pretest adalah 61, 29, sedangkan nilai rata-rata 

postest 83, 89 dengan selisih sebanyak 22,6. Jika hasil belajar peserta didik 

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

tinggi, akan diperoleh frekuensi dan presentase setelah dilakukan pretest dan 

postest dimana dimasukkan ke dalam kategori kelompok sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Kategori pretest kelas eksperimen 

Skor  Kategori Pretest eksperimen 

Frekuensi Presentase 

(%) 

0-40 Sangat rendah 0 0% 

41-55 Rendah 3 15% 

56-70 Sedang 16 80% 

71-85 Tinggi 1 5% 

86-100 Sangat tinggi  0 0% 

Jumlah  20 100% 

 

Berdasarkan pada table di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

matemtaika pada peserta didik kelompok eksperimen pretest terdapat 1 

peserta didik berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 5%, 16 

peserta didik berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 80% 

dan 3 peserta didik berada pada ketegori rendah dengan persentase sebesar 

15%. Tidak ada peserta didik yang berada pada kategori sangat rendah dan 
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sangat tinggi. Tabel kategori di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut: 

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa presentase 

terbesar hasil pretest pada kelas eksperimen berada pada ketegori sedang. 

Tabel 4.5 Kategori postest kelas eksperimen 

Skor  Kategori Postest eksperimen 

Frekuensi Presentase 

(%) 

0-40 Sangat rendah 0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-70 Sedang 2 10% 

71-85 Tinggi 3 15% 

86-100 Sangat tinggi  15 75% 

Jumlah  20 100% 

 

80%

15%

5%

sedang rendah tinggi
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Berdasarkan pada table di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

matemtaika pada peserta didik kelompok eksperimen posttest terdapat 15 

peserta didik berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 

25%, 10 peserta didik berada pada ketegori tinggi dengan persentase sebesar 

50%, 3 peserta didik berada pada ketegori sedang dengan persentase sebesar 

15%, dan 2 peserta didik berada pada kategori rendah dengan persentase 

sebesar 10%. Tidak ada peserta didik yang berada pada ketegori sangat 

rendah dan rendah.  Tabel kategori di atas dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa presentase 

terbesar hasil postest peserta didik pada kelas eksperimen berada pada 

kategori tinggi. 

 

75%

15%

10%

sangat tinggi tinggi sedang



50 
 

   
 

b. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas IV SD 

Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan menggunakan model 

Pembelajaran Konvensional.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Inpres Panaikang 

Kab.Gowa didapatkan deskripsi tes hasil belajar matematika pada materi 

Pecahan Senilai yang diperoleh kelas IV A yang diajar dengan menerapkan 

pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah. Data dari instrument tes 

melalui hasil belajar pretest dan postest peserta didik didapatkan hasil belajar 

sebagai berikut:  

Table 4.6 Nilai hasil pretest dan Postest kelas Kontrol 

No. Nama Peserta Didik Nilai Pretest Nilai postest 

1 AP 60 70 

2 A 60 70 

3 F 50 70 

4 KA 60 70 

5 KA 50 60 

6 MYH 50 70 

7 M 60 80 

8 MAR 60 80 

9 MA 70 90 

10 MAPD 60 70 

11 MF 70 80 

12 NNA 60 80 

13 MFD 70 80 

14 MIM 60 70 

15 MRS 70 70 
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16 NA 70 80 

17 NF 40 70 

18 NHRS 60 80 

19 H 60 70 

20 KA 50 60 

 

Table 4.7 Nilai statistic deskriptif hasil pretest dan posttest Kelas 

Kontrol 

Statistic Pretest Posttest 

Jumlah sampel 20 20 

Nilai terendah 40 60 

Nilai tertinggi 70 90 

Nilai rata-rata 62,03 71,13 

 Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa: 

c. Pretest kelompok control 

Nilai tertinggi yang diperoleh sebelum dilakukan perlakuan pada 

kelompok control adalah 70, sedangkan nilai terendah adalah 40, 

dimana nilai rata-rata yang diperoleh adalah 62,03. 

d. Posttest kelompok control 

Nilai tertinggi yang diperoleh sesudah dilakukan perlakuan pada 

kelompok control adalah 90, sedangkan nilai terendah adalah 60, 

dimana nilai rata-rata yang diperoleh adalah 71,13. 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest pada kelompok kontrol 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar matematika meningkat setelah 

dilakukan perlakuan, yakni nilai rata-rata pretest adalah 62,03 sedangkan 
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nilai rata-rata posttest adalah 71,13 dengan selisih sebanyak 9,1. Jika hasil 

belajar siswa dikelompokkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, sangat tinggi akan diperoleh frekuensi dan presentase setelah 

dilakukan pretest dan posttest dimana dimasukan ke dalam kategori 

kelompok sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Kategori  Pretest Kelompok Kontrol 

Skor  Kategori Pretest control 

Frekuensi Presentase 

(%) 

0-40 Sangat rendah 1 5% 

41-55 Rendah 4 20% 

56-70 Sedang 15 75% 

71-85 Tinggi 0 0% 

86-100 Sangat tinggi  0 0% 

Jumlah  20 100% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

matematika siswa pada kelompok eksperimen pretest terdapat 1 peserta didik 

berada pada katergori sangat rendah dengan persentase sebesar 5%, 4 peserta 

didik pada kategori rendah dengan persentase sebesar 20%, dan 15 peserta 

didik berada pada ketegori sedang dengan persentase sebesar 75%. Tidak ada 

peserta didik yang berada pada ketegori tinggi dan sangat tinggi. Tabel 

kategori di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase 

terbesar hasil pretest peserta didik pada kelas kontrol berada pada kategori 

sedang. 

Tabel 4.9 Kategori  Posttest Kelompok Kontrol 

Skor  Kategori Postest control 

Frekuensi Presentase 

(%) 

0-40 Sangat rendah 0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-70 Sedang 12 60% 

71-85 Tinggi 7 35% 

86-100 Sangat tinggi  1 5% 

Jumlah  20 100% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

matematika peserta didik pada kelompok kontrol pretest terdapat 1 peserta 

didik berada pada katergori sangat tinggi dengan persentase sebesar 5%, 7 

5%

20%

75%

sangat rendah rendah sedang
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peserta didik berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 35%, dan 

12 peserta didik berada pada ketegori sedang dengan persentase sebesar 

60%. Tidak ada peserta didik yang berada pada ketegori sangat rendah dan 

rendah. Tabel kategori di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut: 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase 

terbesar hasil belajar matematika peserta didik posttest pada kelas kontrol 

berada pada kategori sedang. 

3. Perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV antara 

kelas yang menerapkan model pembelajaran RME dengan 

kelas yang menerapkan pembelajaran konvensional.   

Pada bagian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga 

yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara penerapan 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) dengan penerapan model 

60%

35%

5%

sedang tinggi sangat tinggi
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konvensional terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa.  Berdasarkan hasil penelitian, tes hasil belajar peserta 

didik kelas IV A yang diajar menggunakan model konvensional pada materi 

Pecahan Senilai memperoleh rata-rata hasil belajar senilai 71,13. Sedangkan 

tes hasil belajar peserta didik kelas IV B yang diajar dengan menerapkan 

model Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) pada materi 

pecahan senilai memperoleh rata-rata hasil belajar senilai 83,89. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang pada Materi Pecahan Senilai yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional dan yang diajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbeda dengan selisih 

sebanyak  12,76. 

B. Pembahasan  

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang diperoleh. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental dan desain penelitian 

adalah Non Equivalent Control Group Design. Penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan perlakuan yang berbeda kepada dua kelompok kelas. Kelas 

kontrol (kelas IV A) yang diajar dengan menerapkan pembelajaran 

konvensional dan kelas eksperimen (kelas IVB) yang diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

untuk mengetahui hasil belajar matematika peserta didik. Pada desain ini 

menggunakan pretest dan posttest pada kedua kelompok. Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. 
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1. Hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang dengan menerapkan  model pembelajaran RME 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kelas IV B SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa  dengan menerapkan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) pada materi Pecahan Senilai,  diperoleh data dari 

hasil belajar matematika melalui analisis deskriptif dengan jumlah 10 soal 

pilihan ganda, maka peneliti melakukan pengujian analisis statistic deskriptif 

pretest hasil belajar yang diperoleh nilai tertinggi yaitu 80 dan nilai terendah 

50 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 61,29. Adapun pengujian analisis 

statistic deskriptif postest hasil belajar sehingga diperoleh nilai tertinggi yaitu 

100 dan nilai terendah yaitu 70 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 83,89. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME), pesera didik lebih aktif dan lebih cepat 

menangkap dan mengerti materi Pecahan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang telah telah dilakukan oleh Dina Ramadhani dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V MIN 7 Medan Denai T.A 2018/2019. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Realistic Mathematic 

Education (RME) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika.1 

 

 
1 Dina Ramadhani, Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Mathemartics  Education 

(RME) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V MIN 7 Medan Denai T.A 2018/2019. 
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2. Hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Inpres 

Panaikang dengan menerapkan model pembelajaran Konvensional 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kelas IV A SD Inpres 

Panaikang Kab. Gowa  dengan menerapkan model pembelajaran konvensional 

pada materi Pecahan,  diperoleh data dari hasil belajar matematika melalui 

analisis deskriptif dengan jumlah 10 soal pilihan ganda, maka peneliti 

melakukan pengujian analisis statistic deskriptif pretest hasil belajar yang 

diperoleh nilai tertinggi yaitu 70 dan nilai terendah 40 dengan rata-rata yang 

diperoleh yaitu 63,03. Adapun pengujian analisis statistic deskriptif postest 

hasil belajar sehingga diperoleh nilai tertinggi yaitu 90 dan nilai terendah yaitu 

60 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 71,13.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenni Tri Utami 

pada tahun 2016 dengan judul “Perbandingan Kemampuan Pembecahan 

Masalah Menggunakan Model Pembelajaran Realistics Mathematic Education 

(RME) Dengan Model Pembelajaran Konvensional”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang menerapkan 

model  pembelajaran Realistics Mathematic Education (RME) lebih baik jika 

dibandingkan dengan menerapkan model pembelajaran konvensional.2 

3. Perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV antara kelas 

yang menerapkan model pembelajaran RME dengan kelas yang 

menerapkan pembelajaran konvensional.   

 
2 Yenni Tri Utami.2016. 
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Berdasarkan hasil penelitian, tes hasil belajar peserta didik kelas IV A yang 

diajar menggunakan model konvensional pada materi Pecahan Senilai 

memperoleh rata-rata hasil belajar senilai 71,13. Sedangkan tes hasil belajar 

peserta didik kelas IV B yang diajar dengan menerapkan model Pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) pada materi pecahan senilai 

memperoleh rata-rata hasil belajar senilai 83,89. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang pada 

Materi Pecahan Senilai yang diajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional dan yang diajar dengan menerapkan model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) berbeda dengan selisih sebanyak  

12,76. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari yang menyebutkan bahwa 

dengan menggunakan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa daripada 

menggunakan pembelajaran konvensional.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ripka Yaspin Puspitasari dan Gamaliel Septian Airlanda, Meta-Analisis Pengaruh 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah 
Dasar, (Jurnal Basicedu, Vol. 05 No. 02, 2021, h. 1094-1103) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang penerapan pembelajaran RME 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa, 

maka akhirnya dapat dsimpulkan bahwa: 

1. Hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan 

menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 83,89 dari 20 peserta didik. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas IV SD Inpres Panaikang Kab. Gowa dengan 

menerapkan model Pembelajaran Konvensional mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 71,13 dari 20 peserta didik.  

3. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara peserta didik yang diajar 

dengan menerapkan model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) dengan peserta didik yang diajar dengan model Pembelajaran 

Konvensional. Hasil belajar peserta didik yang diajar dengan pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

belajar peserta didik yang diajar dengan Pembelajaran Konvensional. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) efektif terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak 

sekolah khususnya guru sekolah dasar untuk menerapkan pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) agar peserta didik lebih bersemangat 

dan aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan hasil belajar yang 

baik sesuai dengan standar KKM. 
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Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : SD Inpres Panaikang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi Pokok  : Pecahan 

Pembelajaran  : 1 dan 2 

Alokasi Waktu : 1 × pertemuan (35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.1. Menjelaskan konsep pecahan, pecahan senilai dan  berbagai bentuk 

pecahan. 

3.2 Mengurutkan pecahan dan menyelesaikan permasalahan 

penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. 

C. Indikator 

3.1.1 Memahami konsep pecahan Senilai. 

3.1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk konsep pecahan.   
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3.2.1 Mengurutkan pecahan berpenyebut sama.   

3.2.2 Menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan 

pecahan berpenyebut sama. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui Penerapan Model Realistic Mathematic Education, peserta 

didik dapat memahami konsep pecahan dengan tepat. 

2. Peserta didik dapat menentukan pecahan senilai melalui gambar 

dengan tepat. 

3. Melalui Penerapan Model Realistic Mathematic Education, peserta 

didik dapat mengetahui bentuk pecahan campuran dan decimal  

dengan benar.  

4. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengurutkan pecahan 

berpenyebut sama dengan tepat. 

5. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

Pecahan 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekata : Saintifik 

Model  : Realistic Mathematic Education (RME) 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku guru dan buku siswa matematika kurikulum 2013. 

2. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

H. Kegiatan Pembelajaran. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

• Guru memberi salam dan 

menanyakan kabar peserta 

didik. 

5 menit 



68 
 

   
 

• Guru mengajak peserta didik 

untuk berdoa dan menunjuk 

salah seorang peserta didik 

untuk memimpin doa. 

• Guru mengecek kehadiran 

peserta didik dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan 

pembelajaran. 

• Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 1  Langkah 1: Memahami masalah 

kontekstual 

• Peserta didik memahami apa 

itu konsep pecahan dengan 

masalah kontekstual. 

• Peserta didik menyimak 

masalah kontekstual dan 

diikuti dengan penjelasan dari 

guru terkait konsep dan 

bentuk-bentuk pecahan. 

• Peserta didik 

mengidentifikasi apa saja 

bentuk - bentuk dari pecahan. 

• Peserta didik diarahkan 

mengemukakan pendapat 

atau bertanya berkaitan 

dengan apa yang belum 

dipahami.  

35 menit 
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Langkah 2: Memahami masalah 

kontekstual 

• Guru membagi peserta didik 

dalam kelompok dan 

membagikan LKS serta 

memberikan pengarahan 

tentang permasalahan  yang 

terkait dengan pecahan dan 

bentuk pecahan yang harus 

diselesaikan bersama 

kelompoknya.  

Langkah 3: Membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban 

• Guru membimbing peserta 

didik saat berdiskusi dan 

membantu kelompok yang 

kesulitan.  

• Peserta didik berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusi ke 

dalam LKS 

Langkah 4: Menyimpulkan 

• Perwakilan setiap kelompok 
mempresentasikan hasil 
tugasnya di depan kelas dan 
kelompok lain menanggapi.  

• Guru memberikan apresiasi 
kepada peserta didik yang 
telah presentasi. 

Kegiatan Inti 2 Langkah 1: Memahami masalah 
kontekstual 

• Peserta didik mengamati 
gambar terkait pecahan 
berpenyebut sama pada buku. 

• Peserta didik menyimak 
penjelasan dari guru yang 
berhubungan dengan gambar 
yang telah diamati. 

Langkah 2: Menyelesaikan 
masalah kontekstual. 

35 menit 
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• Guru membagi peserta didik 

dalam kelompok dan 

membagikan LKS serta 

memberikan pengarahan 

tentang permasalahan yang 

harus diselesaikan bersama 

kelompok  

 

Langkah 3: Membandingkan 

dan mendiskusiakan jawaban.  

• Guru membimbing peserta 

didik dalam berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan pada LKS. 

• peserta didik berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusi ke 

dalam LKS. 

Langkah 4: Menyimpulkan 

• Perwakilan setiap kelompok 
mempresentasikan hasil 
tugasnya di depan kelas dan 
kelompok lain menanggapi. 

• Guru memberikan apresiasi 
kepada peserta didik yang 
telah presentasi. 

Penutup • Guru bersama peserta didik 

melakukan refleksi 

pembelajaran hari  ini.  

• Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari 

selanjutnya. 

• Guru meminta salah satu 

peserta didik untuk  

memimpin doa. 

 

5 menit 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

a. Teknik Penilaian : Teknik Tes 

b. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

 

Guru Kelas IV 

 

 

Karmila, S.Pd 

Mahasiswi 

 

 

Muzdalifah 

NIM 20800119088 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Rahmi, S.Pd 
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Lampiran 2: Kisi-kisi Instrumen 

KISI-KISI INSTRUMEN 

Kompetensi 

dasar 

Indicator Indikator soal No. soal Level 

kognitif 

3.1. Menjelaskan 

konsep pecahan, 

pecahan senilai 

dan  berbagai 

bentuk pecahan. 

3.2 Mengurutkan 

pecahan dan 

menyelesaikan 

permasalahan 

penjumlahan dan 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

 

3.1.1 

Menentukan  

konsep pecahan 

Senilai. 

 

1. Disajikan soal 

kepada peserta 

didik untuk 

mengetahui 

konsep pecahan 

dan pecahan 

senilai. 

1,2,3,4 C3 

3.1.2 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk 

konsep pecahan.   

 

2. Disajikan soal 

kepada peserta 

didik untuk 

mengidentifikasi 

bentuk pecahan. 

 

5,6 C2 

3.1.3 

Mengurutkan 

pecahan 

berpenyebut 

sama.   

 

3. Disajikan soal 

kepada peserta 

didik untuk 

mengurutkan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

7 C2 

3.1.4 

Menyelesaikan 

permasalahan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

 

4. Disajikan soal 

kepada peserta 

didik untuk 

mengurutkan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

8,9,10 C3 
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Lampiran 3: Instrumen Pretest dan postest. 

 

LEMBAR TES HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV  

SD INPRES PANAIKANG KAB. GOWA  

SOAL PRETEST 

 

 

 

 

A. Petunjuk Soal 

   A. Petunjuk Soal 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Baca dan cermati soal sebelum mengerjakan! 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d yang dianggap 

sebagai jawaban yang paling tepat! 

4. Kerjakan dengan jujur dan tenang! 

5. Periksa pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan! 

B. Soal 

1. 
2

10
 dibaca…. 

a. Sepuluh dibagi tujuh 

b. Dua per sepuluh 

c. Sepuluh per tujuh 

d. Tujuh dibagi sepuluh  

2. Tujuh  perlima ditulis…. 

a. 
4

5
  

b. 
5

4
 

c. 
7

5
 

d. 
5

3
 

  Mata Pelajaran : Matematika 

Nama   : 

Kelas   :  

Waktu   : 35 Menit 
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3. Perhatikan gambar berikut! Pecahan yang senilai dengan gambar di 

bawah ini adalah… 

 

a. 
3

14
 

b. 
2

15
 

c. 
4

13
 

d. 
2

12
 

4. Perhatikan gambar berikut! Pecahan yang senilai dengan gambar 

tersebut adalah…  

 

 

a. 
2

4
 

 

𝑎.
2

4
 

�.
3

4
 

�.
3

5
 

�.
4

5
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5. Bentuk pecahan biasa dari 2
1

4
  adalah…. 

 

a. 
9

4
                                  c. 

7

4
 

 

b. 
5

4
                                  d. 

8

4
 

6. Jarak rumah Dini dan Farah adalah 
2

10
 km. Bentuk decimal dari jarak 

rumah Dini dan Farah adalah… 

a. 1,5   c. 0,2 
b. 1,6   d. 0,8 

 

7. Perhatikan pecahan berikut! 

    
5

12
 , 
12

12
 , 

7

12
 , 
15

12
 , 
17

12
  

    Urutan pecahan dari yang terbesar  ke terkecil adalah…. 

a. 
5

12
 , 
15

12
 , 

7

12
 , 
17

12
 , 
12

12
 

b. 
5

12
 , 

7

12
 , 
12

12
 , 
15

12
 , 
17

12
  

c. 
17

12
 , 

5

12
 , 

7

12
 , 
15

12
 , 
12

12
  

d. 
17

12
 , 
15

12
 , 
12

12
 , 

7

12
 , 

5

12
  

8. Dina membeli minyak sebanyak 
1

6
 kg. Kemudian ibu memberinya 

minyak sebanyak  
3

6
 kg.  Jumlah minyak yang dimiliki Rina sekarang 

adalah… 

a. 
6

6
 

b. 
5

6
 

c. 
4

6
 

d. 
7

6
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9. Hasil dari 
4

9
+ 

3

9
  adalah… 

a. 
4

9
 

b. 
5

9
 

c. 
6

9
 

d. 
7

9
 

10. Bibi memiliki persediaan terigu sebanyak 
5

7
 kg. kemudian dipakai 

untuk membuat kue sebanyak 
3

7
 kg. sisa terigu yang dimiliki bibi 

sekarang adalah…. 

a.  
1

7
                                    b. 

3

7
   

c. 
2

7
                                     d. 

4

7
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LEMBAR TES HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV  

SD INPRES PANAIKANG KAB. GOWA  

SOAL POSTEST 

 

 

 

 

 

A. Petunjuk Soal 

2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

3. Baca dan cermati soal dengan baik sebelum menjawab! 

4. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d yang dianggap 

sebagai jawaban yang paling tepat! 

5. Kerjakan dengan jujur dan tenang! 

6. Periksa pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan ! 

B. Soal 

1. 
7

10
 dibaca…. 

a. Sepuluh dibagi tujuh 

b. Tujuh per sepuluh 

c. Sepuluh per tujuh 

d. Tujuh dibagi sepuluh  

2. Empat perlima ditulis…. 

a. 
4

5
  

b. 
5

4
 

c. 
3

5
 

d. 
5

3
 

 

 

  Mata Pelajaran : Matematika 

Nama   : 

Kelas   :  

Waktu   : 35 Menit 
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3. Perhatikan gambar berikut! Pecahan yang senilai dengan gambar di 

bawah ini adalah… 

 

a. 
2

6
 

b. 
2

5
 

c. 
2

4
 

d. 
3

5
 

4. Perhatikan gambar berikut! Gambar yang menunjukkan pecahan 

senilai adalah…. 

 

 

 

a. (i) dan (iii) 
b. (i) dan (ii) 
c. (iii) dan (iv) 
d. (iv) dan (ii) 

5. Bentuk pecahan biasa dari 2
1

3
  adalah…. 

 

a. 
8

3
                                  c. 

7

3
 

 

b. 
5

3
                                  d. 

9

3
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6. Jarak rumah Deni dan Fera adalah 
4

10
 km. Bentuk decimal dari jarak 

rumah Deni dan Fera adalah… 

a. 0,5    c. 0,7 

b. 0,5    d. 0,4  

7. Perhatikan pecahan berikut! 

5

10
 , 
12

10
 , 

7

10
 , 
15

10
 , 
17

10
  

 

Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah…. 

a. 
5

10
 , 
15

10
 , 

7

10
 , 
17

10
 , 
12

10
 

b. 
5

10
 , 

7

10
 , 
12

10
 , 
15

10
 , 
17

10
  

c. 
5

10
 , 
12

10
 , 

7

10
 , 
15

10
 , 
17

10
  

d. 
17

10
 , 

5

10
 , 

7

10
 , 
15

10
 , 
12

10
  

8. Rina membeli minyak sebanyak 
2

5
 kg. Kemudian ibu memberinya 

minyak sebanyak 
4

5
 kg.  Jumlah minyak yang dimiliki Rina sekarang 

adalah… 

a. 
6

5
 

b. 
5

6
 

c. 
4

5
 

d. 
7

5
 

9. Hasil dari 
4

8
+ 

2

8
  adalah… 

a. 
4

8
 

b. 
5

8
 

c. 
6

8
 

d. 
7

8
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10. Bibi memiliki persediaan terigu sebanyak 
3

4
 kg. kemudian dipakai untuk 

membuat kue sebanyak 
2

4
 kg. sisa terigu yang dimiliki bibi sekarang 

adalah…. 

a. 
1

4
 

b. 
2

4
 

c. 
3

4
 

d. 
4

4
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Lampiran 4: Instrumen Pretest dan postest kelas eksperimen 

a. Pretest kelas eksperimen 
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b. Postest kelas eksperimen 
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c. Pretest kelas control 
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d. Postest kelas control  
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Lampiran 5: Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

HASIL ANALISIS DATA DESKRIPTIF PRETEST DAN POSTEST 

1. Hasil Analisis Data Deskriptif Kelas Eksprimen 

 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

    
PRETEST 
EKSPERIMEN 

20 50 80 61.29 

POSTEST 20 70 100 83.89 

Valid N (listwise) 20    

 

2. Hasil Analisis Data Deskriptif Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

    
POSTEST 
KONTROL 

20 40 70 62.03 

POSTEST 20 60 90 71.13 

Valid N (listwise) 20    
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Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 7: Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 8: Surat Keterangan Penelitian 
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