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ABSTRAK 

Nama  : Saskia Hairunnisa 

NIM  : 20700120047 

Judul : Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Peserta Didik pada Materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel di SMP Negeri 49 Makassar 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) deskripsi disposisi 

matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel, 

(2) deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel, (3) pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 49 

Makassar dengan populasi 136 peserta didik kelas VIII yang terbagi atas 5 

kelas, sedangkan sampel dari penelitian ini berjumlah 102 peserta didik yang 

dipilih menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random 

sampling). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

untuk disposisi matematis dan tes untuk kemampuan penalaran matematis. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik 

inferensial berupa uji regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) disposisi matematis   peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar berada pada kategori sedang. (2) 

kkemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 

Makassar berada pada kategori rendah. (3) Berdasarkan uji hipotesis secara 

parsial untuk variabel disposisi matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖����(3,493) >

��𝑎���(1,98) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis 

peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel di SMP 

Negeri 49 Makassar. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter peserta didik 

agar berilmu, berakhlak mulia, dan berbudi luhur.1 Pendidikan merupakan 

upaya untuk menumbuhkan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman 

dalam aktivitas sehari-hari.2 Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, nilai-nilai luhur, dan 

keterampilan yang dibutuhkan secara pribadi dan masyarakat.3  

Salah satu tujuan pendidikan yaitu sebagai arah pertumbuhan 

kehidupan peserta didik, artinya pendidikan membimbing seluruh 

kemampuan bawaan yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat mencapai 

tingkat keamanan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya sebagai individu 

dan anggota masyarakat.4 Jadi, pendidikan merupakan suatu proses 

pengembangan karakter yang dilakukan secara sadar dan terencana guna 
 

1 Moch Robbi Nugraha dan Basuki Basuki, ‘Kesulitan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SMP Di Desa Mulyasari Pada Materi Statistika’, Plusminus: Jurnal Pendidikan 

Matematika, 1.2 (2021), 235–48 <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.1259>. h. 1 
2 Sisca Afsari dan others, ‘Systematic Literature Review: Efektivitas Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Pada Pembelajaran Matematika’, Indonesian Journal of Intellectual 

Publication, 1.3 (2021), 189–97 <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.117>. 
3 D Pristiwanti dan others, ‘Pengertian Pendidikan’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 

4.6 (2022), 1707–15. 
4 Eka Yanuarti, ‘Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan 

Kurikulum 13’, Jurnal Penelitian, 11.2 (2018), 237–66 

<https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3489>. 
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dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari, sehingga 

menghasilkan nilai-nilai positif dan berbudi pekerti. 

Dalam pendidikan, pembelajaran matematika merupakan salah satu 

pembelajaran umum dan penting dipelajari di persekolahan. Matematika 

merupakan ilmu yang bersifat universal karena mendasari perkembangan 

teknologi modern dan peranannya dalam kehidupan nyata dapat memajukan 

daya pikir manusia.5 Saat ini, matematika akan selalu menjadi hal yang 

penting untuk kemajuan teknologi.6  

Pembelajaran matematika mencakup pembelajaran tentang 

komputasi. Belajar matematika tidak hanya perihal tentang penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian tetapi juga melibatkan konsep 

seperti aljabar, geometri, dan trigonometri.7 Pembelajaran matematika dapat 

membentuk pola pikir peserta didik terkait suatu pengertian, penalaran, dan 

pemecahan masalah.8 Jadi, pembelajaran matematika merupakan 

pembelajaran yang berkaitan dengan perhitungan yang tidak hanya 

menggunakan benda nyata, tetapi juga menggunakan peristiwa nyata dalam 

 
5 A Hidayatul Asror, ‘Meta-Analisis : PBL’, PRISMA Prosiding Seminar Nasional Matematika, 

2018, 508–13. 
6 Vika Conie Fatwa dan Ari Septian, ‘Kemampuan Literasi Matematis Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Problem Based Instruction Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika 

Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika’, 8.September (2019). 
7 Rurin Shofiyyanti, ‘Pengaruh Kecerdasan Numerik dan Kecerdasan Visual-Spasial Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII di MTsN Tunggangri’, Institutional Repository, UIN 

SATU Tulungagung, 2015, 17 <http://repo.iain-tulunga.gung.ac.id/2945/3/BAB II.pdf>. 
8 S L D Pramesti, ‘Evaluasi Pembelajaran Matematika Pada Boarding School Berdasarkan 

Model Cipp’, Integral: Pendidikan Matematika, 11.1 (2020), 17–32 <https://e-

journal.umc.ac.id/index.php/JNR/article/view/1139>. 
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kehidupan sehari-hari.9 Pembelajaran matematika sangat penting untuk 

dipelajari, karena dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan olah 

pikir manusia. 

Dalam matematika terdapat beberapa kemampuan (kompetensi) yang 

perlu dimiliki oleh peserta didik yaitu kemampuan pemecahan masalah, 

komunikasi, koneksi, penalaran, dan representasi.10 Satu komponen dari 

kemampuan matematis yang esensial adalah penalaran matematis.11  

Kemampuan penalaran matematis sangat erat kaitannya dengan matematika, 

karena matematika merupakan ilmu yang muncul dari pemikiran manusia 

baik gagasan, proses, dan penalaran. Selain itu, dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika diperlukan penalaran sedangkan kemampuan 

penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika, sehingga penalaran dan 

matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain.12  

Penalaran matematis merupakan aktivitas menganalisis berbagai 

situasi matematis, kemudian membangun argumen-argumen yang logis 

sehingga mampu menghubungkan pengetahuan matematika yang baru 

 
9 Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika, ed. by Bunga Sari 

Fatmawati, 2nd edn (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019). 
10 Hafriani, ‘Mengembangkan Kemampuan Dasar Matematika Siswa Berdasarkan Nctm 

Melalui Tugas Terstruktur Dengan Menggunakan ICT (Developing The Basic Abilities of 

Mathematics Students Based on NCTM Through Structured Tasks Using ICT)’, JURNAL 

ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran, 22.1 (2021), 63 

<https://doi.org/10.22373/jid.v22i1.7974>. 
11 Martin Bernard dan Euis Eti Rohaeti, ‘Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Disposisi 

Matematik Siswa Melalui Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Game Adobe Flash Cs 4.0 

(Ctl-Gaf)’, Edusentris, 3.1 (2016), 85 <https://doi.org/10.17509/edusentris.v3i1.208>. 
12 Nur Riana Dinda Astari, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelad VIII 

Materi SPLDV Dalam Model Eliciting Activities Setting Pendekatan Scientific’, 2016, 1–92. 



4 
 

 
 

dengan pengetahuan yang sudah ada, menghubungkan antar ide matematika 

bahkan mampu menghubungkan dengan objek lain di luar matematika.13 

Peserta didik dapat menggunakan penalaran matematis untuk menyelidiki 

berbagai masalah matematika dan memberikan solusi baik secara lisan 

maupun tulisan. Selain itu, kemampuan penalaran juga mendukung 

kemampuan matematika lainnya, seperti kemampuan pemecahan masalah. 

Penalaran penting dalam matematika karena berfungsi sebagai landasan bagi 

standar proses lainnya. 

NCTM mengemukakan bahwa kemampuan bernalar berperan penting 

dalam memahami matematika. Bernalar secara matematis merupakan suatu 

kebiasaan berpikir, dan layaknya suatu kebiasaan.14 Seseorang yang 

menggunakan akal sehatnya untuk hal positif cenderung akan memiliki 

kebiasaan berpikir yang positif pula. 

 Allah berfirman dalam QS. Ali ‘Imran/3:190. 

بَابِ  
ْ
ل
َ
ا
ْ
ولِى ال

ُ
ا ِ
 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
هَارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْتِل

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال قِ السَّ

ْ
 اِنَّ فِيْ خَل

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta 
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berakal.” (QS. Ali ‘Imran/3:190). 15 
 

 
13 Rhona Febriany Sary, Dadang Juandi, dan Al Jupri, ‘Model Pembelajaran Discovery 

Learning Dan Kemampuan Penalaran Matematis’, AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan 

Matematika, 11.2 (2022), 1028 <https://doi.org/10.24127/ajpm.v11i2.4765>. 
14 Hafriani. 
15 Kemenag RI, ‘Qur’an Kemenag’, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2023 

<https://quran.kemenag.go.id/> [accessed 7 February 2024]. 
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 Ayat di atas menerangkan bahwa orang yang berakal cenderung akan 

memikirkan hal-hal yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Akal sangat 

penting bagi manusia, karena dengan adanya akal yang baik seseorang akan 

dapat berpikir atau bernalar dengan baik. Seseorang yang menggunakan akal 

dengan baik akan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan penalaran yang 

baik sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran 

matematika. Jadi, dengan adanya kemampuan penalaran matematis peserta 

didik lebih mampu berpikir secara sistematis, mampu menyelesaikan 

masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat meningkatkan 

pengetahuan yang dimiliki. 

Penalaran matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

diperlukan dalam literasi matematika. Berdasarkan hasil PISA (Programme 

for International Student Assesment) pada tahun 2022, Indonesia berhasil 

naik 5 posisi untuk literasi matematika dan literasi membaca, sedangkan 

untuk literasi sains Indonesia naik 6 posisi dibandingkan pada tahun 2018. 

Skor literasi membaca Internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin, 

sedangkan Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 poin yang yang lebih 

baik dari rata-rata Internasional.16 Namun, hasil PISA tahun 2022 secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia masih 

dikategorikan termasuk yang terendah. Salah satu yang menjadi penyebab 

 
16 OECD, ‘PISA 2022 Results Factsheets Indonesia’, The Language of Science Education, 1 

(2023), 1–9 <https://oecdch.art/a40de1dbaf/C108.>. 
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rendahnya kemampuan literasi matematika adalah kurangnya kemampuan 

penalaran peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, 

sehingga memberikan hasil yang kurang maksimal dan masih kesulitan 

untuk bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, peserta didik 

membutuhkan kemampuan penalaran matematis yang baik. sehingga dapat 

lebih konsisten dalam menyelesaikan suatu tugas dan dapat meningkatkan 

pengetahuan serta kepercayaan diri yang dimiliki.  

 Penalaran matematis merupakan bagian dari ranah kognitif yang 

harus dikuasai dan terus dikembangkan. Jika kemampuan bernalar tidak 

dikembangkan, maka matematika bagi peserta didik hanyalah materi yang 

hanya mengikuti serangkaian prosedural dan meniru contoh-contoh tanpa 

mengetahui maknanya.17 Jadi, peserta didik harus mampu membentuk suatu 

kebiasaan, kesadaran, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat untuk berpikir 

dan bertindak matematis secara positif. Polking menyebutkan bahwa 

kecenderungan berbuat dan berpikir matematik seperti itu dinamakan 

dengan disposisi matematis.18  

 Disposisi matematis merupakan keinginan, kesadaran, dan dedikasi 

yang kuat pada diri peserta didik untuk berpikir dan berbuat secara 

 
17 Sukanto S. Madio, ‘Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan 

Penalaran Dan Komunikasi Matematis Siswa SMP’, Jurnal Pendidikan Matematika Sriwijaya, 

10.2 (2016), h. 2 <https://doi.org/10.55340/japm.v9i1.1126>. 
18 Bernard dan Rohaeti. 
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matematik secara positif.19 Menurut teori dari Bandura bahwa peserta didik 

dengan disposisi matematika yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam kemampuan matematika mereka. Kepercayaan diri ini 

akan memotivasi mereka untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang kompleks, sehingga meningkatkan kemampuan 

penalaran peserta didik.20 Jadi, disposisi matematis merupakan sikap positif 

peserta didik terhadap matematika yang mendorong peserta didik memiliki 

sikap rasa percaya diri dan rasa ingin tahu terhadap matematika serta gigih 

dan ulet dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang ada.  

 Belajar matematika tidak hanya perihal mempelajari konsep, 

prosedur, dan aplikasi, tetapi juga termasuk mengembangkan kemampuan 

disposisi matematika sebagai alat bantu dalam memahami situasi yang ada.21 

Ketika peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap 

matematika, maka tidak lagi terdapat anggapan bahwa pelajaran matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan.22 Oleh karena itu, untuk 

 
19 Anita Febriyani, Arif Rahman Hakim, and Nadun, ‘Peran Disposisi Matematis Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika’, Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika, 2.1 

(2022), 87–100 <https://doi.org/10.31980/plusminus.v2i1.1546>. 
20 Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control (Worth Publishers, 1997) 

<https://books.google.co.id/books/about/Self_Efficacy.html?id=eJ-PN9g_o-

EC&redir_esc=y>. 
21 Maisaroh, Edy Yusmin, dan Asep Nursangaji, ‘Disposisi Matematis Siswa Ditinjau Dari 

Kemampuan Menyelesaikan Masalah Berbentuk Open Start Di SMP Negeri 10 Pontianak’, 

2017. 
22 Rinrin Riza Nurfaqihah, Ai Tusi Fatimah, and Adang Effendi, ‘Model Pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa Ditinjau Dari Disposisi Matematis’, J-KIP (Jurnal 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan), 4.2 (2023), 476 <https://doi.org/10.25157/j-

kip.v4i2.9016>. 
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meningkatkan kemampuan disposisi matematis pada peserta didik 

diperlukan strategi yang tepat agar peserta didik dapat percaya diri dan aktif 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.23  

  Penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Statistika Siswa Kelas VIII 

MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 2022/2023”, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara disposisi matematis dengan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Artinya, semakin tinggi disposisi 

matematis siswa, semakin tinggi pula kemampuan penalaran 

matematisnya.24 

 Selain itu, penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi Matematis 

terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA” menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa SMA sebesar 26.5%.25 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 49 Makassar yaitu bapak Sija, S. Pd., pada hari 

Rabu, 15 November 2023, peneliti memperoleh informasi bahwa tingkat 

 
23 Hidayatsyah, Amam Taufiq Hidayat, dan Nur Elisyah, ‘Kemampuan Disposisi Matematis 

Siswa Menggunakan Model Problem Based Learning Berbantuan GeoGebra’, Jurnal Cendekia : 

Jurnal Pendidikan Matematika, 7.2 (2023), 1915–1923 

<https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2425>. 
24 Regi Akmal Fauzan and others, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan 

Penalaran Matematis Pada Materi Statistika Siswa Kelas VIII MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 

2022/2023’, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7.4b 

(2022).<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.904>. 
25 Vira Viranty Putri, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa SMA’ (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020). 
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kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam kategori tinggi hanya 

15%, kategori sedang 50%, dan kategori rendah 35%. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik belum mampu untuk menentukan dan menganalisis 

langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan soal matematika yang 

diberikan oleh guru, khususnya soal cerita. Selain itu, peneliti juga 

memperoleh informasi bahwa hanya sedikit peserta didik yang memiliki 

sikap percaya diri, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu ketika belajar 

matematika. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh untuk kesuksesan 

dalam pembelajaran matematika jika terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

 Oleh karena itu, mengingat pentingnya kemampuan penalaran 

matematis dan disposisi matematis dalam pembelajaran matematika, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi 

Matematis terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di SMP Negeri 49 Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Bagaimana deskripsi disposisi matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel? 

2. Bagaimana deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel? 
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3. Apakah terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear 

dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi 

yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya.26 Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Tingkat disposisi matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel dalam kategori tinggi, sedang, dan 

rendah. 

2) Tingkat kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel dalam kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. 

3) Terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

D. Definisi Operasional 

1. Disposisi Matematis 

 Disposisi matematis merupakan keterkaitan sikap terhadap 

matematika yang akan membentuk kebiasaan, keinginan dan kesadaran 

 
26 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), Kedua (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2018). 
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peseta didik, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat untuk berpikir dan 

bertindak matematis secara positif. Adapun indikator disposisi matematis 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika 

2) Tekun mengerjakan tugas matematis 

3) Minat dan rasa ingin tahu pada matematika 

4) Fleksibel dalam menyelesaikan masalah matematika  

5) Reflektif dalam matematika 

2. Kemampuan Penalaran Matematis 

 Kemampuan penalaran matematis merupakan suatu proses 

penarikan kesimpulan yang dimulai dengan peserta didik memahami 

permasalahan matematis, menyusun langkah pemecahan masalah, dan 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah. 

 Adapun indikator yang digunakan kemampuan penalaran matematis 

dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1) Memberikan penjelasan dengan model; 

2) Menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika; 

3) Menarik kesimpulan 

E. Penelitian Relevan 

1. Regi Akmal Fauzan, dkk dengan judul “Pengaruh Disposisi Matematis 

Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Statistika Siswa 

Kelas VIII MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 2022/2023”, menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara disposisi 
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matematis dengan kemampuan penalaran matematis siswa. Artinya, 

semakin tinggi disposisi matematis siswa, semakin tinggi pula 

kemampuan penalaran matematisnya.27 Penelitian tersebut hampir sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, hanya saja peneliti akan 

membahas terkait materi SPLDV. 

2. Vira Viranty Putri (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020) dengan judul 

“Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa SMA” menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa SMA sebesar 26.5%.28 Penelitian ini ditujukan kepada 

siswa SMA, sedangkan peneliti akan berfokus pada siswa SMP. 

3. Shora Ayu Nurdika (Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2019) dengan judul “Pengaruh 

Disposisi Matematis Terhadap kemampuan Komunikasi Peserta didik 

Kelass VIII SMP N 1 Paguyungan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2018/2019)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik kelas VIII SMPN 1 Paguyangan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 

2018/2019.29 Penelitian tersebut membahas tentang kemampuan 

 
27 Fauzan and others. 
28 Putri. 
29 Shora Ayu Nurdika, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP N 1 Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2018/2019’ (IAIN Purwokwerto, 2019). 
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komunikasi matematis peserta didik, sedangkan peneliti akan membahas 

mengenai kemampuan penalaran matematis peserta didik. Jadi, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti nanti. 

4. Deden Oka Pratama (Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Bengkulu, 2021) dengan judul “Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Dan Disposisi Matematis Kelas VIII SMP Negeri 01 

Seluma”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kemampuan 

pemecahan masalah kelas VIII SMP 01 Seluma pada materi persamaan 

linear dua variabel termasuk dalam kategori rendah dan kemampuan 

disposisi siswa kelas VIII SMP 01 Seluma pada materi persamaan linear 

dua varibel termasuk kedalam kategori sangat rendah.30 Penelitian 

tersebut membahas mengenai analisis, sehingga berbeda topik yang akan 

dibahas dengan peneliti nanti. 

5. Siti Rodiah dan Veny Danika Triyana (IKIP Siliwangi, 2019) dengan judul 

“Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas IX MTS pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa kemampuan penalaran matematis 

siswa kelas IX masuk dalam kategori sedang dengan profil memiliki 

kemampuan tinggi untuk indikator membuat analogi dan memberikan 

penjelasan dengan model serta memiliki kemampuan rendah untuk 

 
30 Deden Oka Pratama, ‘Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Disposisi Matematis 

Kelas VIII SMP Negeri 01 Seluma’ (IAIN Bengkulu, 2021). 
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indikator menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika dan 

menarik kesimpulan.31 Penelitian di atas membahas mengenai analisis 

kemampuan penalaran berdasarkan gender, sedangkan peneliti 

selanjutnya akan membahas mengenai pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu. Kesamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu 

disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis, Hal yang menjadi 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenjang 

pendidikan dan materi yang digunakan, peneliti ingin melihat dan 

mengetahui pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik pada materi system persamaan linear dua variabel 

di SMP Negeri 49 Makassar yang pasti akan berbeda dengan penelitian 

relevan di atas. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

 
31 Siti Rodiah dan Veny Danika Triyana, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Kelas IX MTS Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender’, 

Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika, 3.1 (2019), 1–8 

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jkpm>. 
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1) Mengetahui deskripsi disposisi matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel. 

2) Mengetahui deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel. 

3) Mengetahui pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh dari disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar. 

2) Bagi Peserta didik 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan lebih 

menumbuhkan semangat serta rasa percaya diri dalam pembelajaran 

matematika. 

3) Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman kepada peneliti sebelum terjun langsung di dunia 

pendidikan menjadi seorang guru. Selain itu, penelitian ini dapat 
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membantu peneliti untu memahami pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

4) Bagi Peneliti Lainnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan atau 

menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya terkait pengaruh disposisi 

matematis terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Disposisi Matematis 

1. Pengertian Disposisi Matematis 

Disposisi merupakan kecenderungan untuk menunjukkan secara 

teratur, sadar, dan sukarela terkait pola perilaku yang mengacu pada tujuan 

pencapain tertentu.32  Disposisi matematis merupakan kecenderungan untuk 

berfikir dan bertindak dengan cara yang positif dalam belajar matematika 

dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika yang ditunjukkan dengan 

perilaku yang percaya diri, tekun, bertekad kuat, mempunyai rasa ingin tahu, 

dan berfikir lebih terbuka.33 Disposisi matematis berkaitan dengan 

bagaimana peserta didik memandang dan memecahkan masalah dengan 

percaya diri, ulet, berminat, dan berpikir terbuka untuk mengeksplorasi 

berbagai alternatif Solusi pemecahan masalah.34  

 Izzati mengemukakan bahwa kecenderungan untuk berperilaku dan 

berpikir positif yang berkaitan dengan kecintaan terhadap matematika 

disebut dengan disposisi matematis.35 Disposisi matematis menurut Wardani 

merupakan ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika yang 

 
32 Lilian G. Katz, ‘Dispositions as Dispositions as Educational Goals . ERIC Digest .’, ERIC 

Clearinghouse on Elementary dan Early Childhood Education, 1993, 1–5. 
33 Fitri dan Hasyim. 
34 Nurdika. 
35 Anah Maemanah dan Widodo Winarso, ‘Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis Terhadap 

Disposisi Matematis Siswa’, Jurnal Review Pembelajaran Matematika, 4.1 (2019), 48–57 

<https://doi.org/10.15642/jrpm.2019.48-57>. 
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ditunjukkan dengan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, ketekunan, antusias 

dalam belajar, ulet dalam menghadapi permasalahan, mampu beradaptasi, 

bertanggung jawab, dan reflektif dalam melaksanakan tugas matematika.36  

 Mahmudi dan Saputro juga mengemukakan bahwa disposisi 

matematis merupakan dorongan, kesadaran, atau kecenderungan yang kuat, 

serta sikap positif dalam belajar dan menyelesaikan soal matematis yang 

ditunjukkan dengan sikap rasa percaya diri, gigih dan tekun, fleksibilitas dan 

keterbukaan berpikir, minat dan keingintahuan yang tinggi, dan 

kecenderungan untuk memonitor proses berpikir dan kemampuan yang 

dimiliki.37 Disposisi matematis sangat menunjang keberhasilan peserta didik 

dalam belajar matematika, karena peserta didik mampu menghadapi suatu 

permasalahan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar, dan 

mengembangkan kebiasaan kerja yang positif dalam belajar matematika.38 

Jadi, dengan adanya disposisi matematis yang berasal dalam diri peserta 

didik diharapkan mampu menjadi pendorong untuk terus belajar dan 

berusaha untuk mencari strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

 
36 Hajar dan Sari. 
37 Ali Mahmudi dan Bagus Ardi Saputro, ‘Analisis Pengaruh Disposisi Matematis, Kemampuan 

Berpikir Kritis, Dan Persepsi Pada Kreativitas Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis’, Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut, 5.3 (2016), 205–11 <e-

mosharafa.org>. 
38 Mida Tsamrotutl Hamidah dan Mega Nur Prabawati, ‘Analisis Disposisi Matematik Peserta 

Didik Dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Statistika Di MTsN 11 Tasikmalaya’, 

Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers, 2019, 373–80. 
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Salah satu strategi untuk membantu peserta didik mengembangkan 

disposisi matematis adalah dengan membantu mereka menyadari betapa 

pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari dan membuatnya 

mudah dipelajari, menarik, dan menyenangkan, sekaligus memberi peserta 

didik kesempatan untuk melakukan refleksi matematis pada diri mereka 

sendiri. Peserta didik akan termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran 

matematika, dan mendorong tercapainya keterampilan dan kecakapan 

matematis lainnya.39 

Polking (1998) juga mengemukakan bahwa disposisi matematis 

meliputi: (1) sifat rasa percaya diri dan tekun dalam mengerjakan tugas 

matematika, memecahkan masalah, berkomunikasi matematis, dan memiliki 

kualitas keyakinan diri dan keuletan dalam menyelesaikan masalah, dan 

memberikan pembenaran atau alasan matematis; (2) kemampuan 

beradaptasi (fleksibel) dalam menyelidiki dan mencari alternatif dalam 

pemecahan masalah; (3) menunjukkan rasa ingin tahu dan minat dalam 

mengamati serta menganalisis proses berpikir sendiri; (4) berusaha untuk 

menerapkan matematika ke konteks yang berbeda; dan (5) menghargai dan 

mengakui peran matematika dalam budaya dan nilai-nilai.40  

 
39 Milah Nurkamilah, ‘Disposisi Matematis : Salah Satu Tujuan Pembelajaran Matematika’, 

Seminar Nasional Dan Call for Paper “Membangun Sinergitas Keluarga Dan Sekolah Menuju 

PAUD Berkualitas, 2015, 82–87. 
40 Mumun Syaban, ‘Menumbuhkembangkan Daya Dan Disposisi Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Atas Melalui Pembelajaran Investigasi’, Jurnal Pendidikan, 3.2 (2009), 129–36. 



20 
 

 
 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik yang memiliki disposisi 

matematis tinggi cenderung akan mengemukakan gagasan dan 

menyelesaikan permasalahan dengan cara logis dan berusaha untuk 

mempertahankan pendapatnya, hal ini disebabkan karena adanya rasa 

kepekaan dan rasa percaya diri dalam diri peserta didik.41 jadi, disposisi 

matematis bukan hanya tentang pengetahuan matematika, tetapi juga 

tentang sikap dan keyakinan tehadap matematika. 

Disposisi mengandung empat serangkai elemen yang saling terkait, 

yakni:42 

a) Kecenderungan (inclination) merupakan sikap peserta didik terhadap 

tugas.  

b) Kepekaan (sensitivity) merupakan sikap peserta didik terhadap 

peluang atau kesiapan dalam menghadapi tugas. 

c) Kemampuan (ability) merupakan kesanggupan peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas yang sesungguhnya. 

d) Kesenangan (enjoyment) merupakan perilaku peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas. 

 
41 Gida Kadarisma Apri Kurniawan, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa’, JPMI: Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif, 3.1 

(2020), 99–108 <https://doi.org/10.22460/jpmi.v3i1.p99-108>. 
42 Nurbaiti Widyasari, Jarnawi Afgani Dahlan, dan Stanley Dewanto, ‘Meningkatkan 

Kemampuan Disposisi Matematis Siswa Smp Melalui Pendekatan Metaphorical Thinking’, 

FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika, 2.2 (2016), 28 

<https://doi.org/10.24853/fbc.2.2.28-39>. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang disposisi matematis di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa disposisi matematis adalah kecenderungan 

sikap positif peserta didik terhadap matematika. Sikap positif tersebut dapat 

tercermin dalam perilaku seperti percaya diri, ketekunan, rasa ingin tahu, 

dan fleksibilitas dalam berpikir saat menghadapi masalah matematika. 

Dengan kata lain, disposisi matematis merupakan "mindset" seseorang 

terhadap matematika yang sangat mempengaruhi bagaimana mereka belajar, 

berpikir, dan berinteraksi dengan materi matematika. 

a.  Indikator Disposisi Matematis 

Indikator disposisi matematis secara umum, sebagai berikut. 

1) Percaya Diri 

Percaya diri merupakan keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya dalam menampilkan perilaku tertentu atau mencapai target 

tertentu. Bandura (1977) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah 

keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam berperilaku seperti 

yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan.43 Percaya diri 

merupakan sikap positif yang dimiliki seseorang terkait kemampuan yang 

dimiliki dan berani mengambil resiko, keputusan, maupun tantangan. Salah 

satu strategi awal untuk membangun kepercayaan diri adalah meyakini 

bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya 

 
43 Raden Roro Michelle Fabiani dan Hetty Krisnani, ‘Pentingnya Peran Orang Tua Dalam 

Membangun Kepercayaan Diri Seorang Anak Dari Usia Dini’, Prosiding Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.1 (2020), 

40.<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28257>. 
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masing-masing, serta kelebihannya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

agar menjadi produktif dan kekurangan bukan menjadi penghalang untuk 

mengembangkan rasa percaya diri.44  

Menurut Lauster (2002), seseorang yang memiliki rasa percaya diri 

positif, memiliki ciri-ciri sebagai berikut45: 

a) Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang bahwa 

dirinya mampu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. 

b) Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik 

dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuan.  

c) Objektif, yaitu orang yang selalu memandang situasi atau sesuatu 

kebenaran semestinya, bukan berdasarkan kebenaran pribadi atau 

menurut dirinya sendiri. 

d) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung 

segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.  

e) Rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu 

hal, dan suatu peristiwa dengan menggunakan pemikiran yang 

mampu diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.  

2) Keingintahuan 

 
44 Howin Hendria Santana, Ali Sunarso, dan Scholastika Mariani, ‘Analisis Kemampuan 

Penalaran Dalam Soal Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Self-Confidence Melalui 

Model Pembelajaran Discovery Learning’, Jurnal Basicedu, 6.5 (2022), h. 7881 

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3643>. 
45 Muchlisin Riadi, ‘Pengertian, Ciri, Karakteristik Dan Manfaat Percaya Diri’, Kajian Pustaka, 

2019 <https://www.kajianpustaka.com/2019/06/pengertian-ciri-karakteristik-dan-

manfaat-percaya-diri.html> [accessed 26 December 2023]. 
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Keingintahuan merupakan sikap atau tindakan seseorang terkait hal 

yang ingin diketahui. Keingintahuan mendorong seseorang untuk mencapai 

potensi maksimal pengembangan diri melalui pengalaman yang dirasakan, 

dilihat, dan didengar, yang merupakan sumber pengetahuan.46 Dengan 

adanya rasa ingin tahu, akan mendorong peserta didik untuk memenuhi 

rasa ingin tahunya. Demi memenuhi rasa ingin tahunya itulah yang akan 

membawa peserta didik pada proses mencari lalu menemukan.47  

3) Ketekunan 

Ketekunan merupakan kekerasan tekad dan kesungguhan hati. 

Artinya bekerja atau belajar haruslah dilakukan dengan se-efisien mungkin 

untuk memperoleh hasil yang maksimal disertai dengan tekad yang kuat 

dan hati yang sungguh-sungguh.48 Ketekunan menunjukkan usaha keras 

individu, dalam menghadapi masalah ketika dihadapkan pada beberapa 

kegagalan. Aspek tersebut dalam ranah pendidikan akan membuat peserta 

 
46 Susanti Vera dan R. Yuli A. Hambali, ‘Aliran Rasionalisme Dan Empirisme Dalam Kerangka 

Ilmu Pengetahuan’, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 1.2 (2021), 59–73 

<https://doi.org/10.15575/jpiu.12207>. 
47 Irna Hanifah Ameliah dan Mumun Munawaroh, ‘Pengaruh Keingintahuan Dan Rasa 

Percaya Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VII MTs Negeri I Kota Cirebon’, 

Eduma : Mathematics Education Learning dan Teaching, 5.1 (2016), 9–21 

<https://doi.org/10.24235/eduma.v5i1.598>. 
48 Vina Ramdanhani, ‘Pentingnya Menumbuhkan Ketekunan Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Matematika’, Kompasiana, 2022, p. 1 

<https://www.kompasiana.com/vinaramdanhani0933/62674508ef62f61d3079bf43/penti

ngnya-menumbuhkan-ketekunan-belajar-siswa-terhadap-hasil-belajar-

matematika?page=all#section1> [accessed 29 December 2023]. 
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didik bangkit kembali walaupun mendapat nilai yang buruk.49 

4) Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan sikap terbuka dalam mengeksplorasi ide-ide 

matematis dan mencoba berbagai metode lain untuk memecahkan berbagai 

masalah. Fleksibilitas terdiri dari tiga indikator yaitu: (1) kerjasama/berbagi 

pengetahuan; 2) menghargai berbagai sudut pandang; dan 3) 

berusaha mencari solusi/strategi alternatif.50 

5) Reflektif 

Berpikir reflektif merupakan berpikir bermakna didasarkan pada 

alasan dan tujuan. Berpikir reflektif artinya peserta didik aktif secara terus 

menerus, gigih dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala 

sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau aspek yang diharapkan sesuai 

dengan pengetahuan apabila dipandang dari sudut pandang yang 

mendukungnya dan mengarah pada suatu kesimpulan. Berpikir reflektif 

adalah serangkaian langkah-langkah rasional logis berdasarkan metode 

ilmiah mendefinisikan, menganalisis dan memecahkan masalah.51 Sikap 

reflektif dapat ditunjukkan dengan bertindak dan berhubungan dengan 

matematika, seperti menyukai atau senang belajar matematika. 

Selain indikator di atas, NCTM juga mengemukakan indikator – 

 
49 Maulana Arif Muhibbin dan Ratna Sari Wuldanari, ‘The Role of Grit In Indonesian Student’, 

Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, dan Humanity, 3.2 (2021), 112–23 

<https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.1725>. 
50 Nurdika. 
51 Muchlisin Riadi. 
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indikator untuk mengukur disposisi matematis peserta didik, sebagai 

berikut:52 

a) Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan; 

b) Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba 

berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah; 

c) Bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika; 

d) Ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan 

dalam mengerjakan matematika; 

e) Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan 

kinerja diri sendiri; 

f) Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan 

sehari-hari, 

g) Penghargaan (appreciation) peran matematika dalam budaya dan 

nilainya, baik matematika sebagai alat, maupun matematika sebagai 

bahasa.    

Berdasarkan uraian dari bebarapa indikator disposisi matematis di 

atas, maka peneliti menggunakan indikator disposisi matematis secaa umum, 

yaitu: 

a) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika 

b) Tekun mengerjakan tugas matematis 

 
52 Maisaroh, Yusmin, dan Nursangaji. 
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c) Minat dan rasa ingin tahu pada matematika 

d) Fleksibel dalam menyelesaikan masalah matematika  

e) Reflektif dalam matematika 

B. Kemampuan Penalaran Matematis 

1. Penalaran 

Penalaran dalam Bahasa Inggris disebut dengan “reasoning” artinya 

kegiatan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis. Penalaran 

kadang juga disebut sebagai penalaran logis. Artinya, penalaran dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk berpikir khusus yang bertujuan untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang berbeda, namun 

saling berhubungan, menarik kesimpulan dari berbagai pengetahuan dan 

keyakinan saat ini, serta mentransformasikan informasi yang diberikan 

untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.53 Jadi, penalaran merupakan 

suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan.  

Menurut Adib, nalar adalah suatu cara berpikir untuk menggabungkan 

dua pemikiran atau lebih yang bertujuan mendapatkan pengetahuan baru 

dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, yaitu principium identitas, 

principium contradictionis, principiumtertii exclusi dan principium kompromi. 

Jadi, penalaran merupakan salah satu atau proses berpikir yang 

 
53 Gamal Thabroni, ‘Penalaran (Reasoning): Pengertian, Ciri, Jenis (Induktif/Deduktif) & 

Contoh’, Serupa.Id, 2022 <https://serupa.id/penalaran-reasoning-pengertian-ciri-jenis-

induktif-deduktif-contoh/> [accessed 30 December 2023]. 
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menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan 

dan mendapatkan pengetahuan baru.54  

Shadiq mengemukakan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir 

untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang 

benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah 

dibutikan sebelumnya.55 

Adapun ciri-ciri penalaran sebagai berikut56. 

a) Proses berpikir logis 

Diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut logika tertentu. 

Pemikiran yang ditimbang secara objektif berdasarkan pada data yang 

valid.   

b) Bersifat analitik   

Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir yang 

didasarkan pada langkah-langkah tertentu.  Aktivitas penalaran tidak 

dapat dipisahkan dari imajinasi manusia, sehingga memungkinkan 

seseorang untuk mengumpulkan, menyusun, dan menghubungkan 

petunjuk-petunjuk yang ada dalam pikirannya ke dalam pola-pola 

tertentu.. 

 
54 H.A Kadir Sobur, ‘Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan’, Tahdid, XIV.2 

(2015), 387–414. 
55 Dwi Agusantia dan Dadang Judani, ‘Kemampuan Penalaran Analogi Matematis Di 

Indonesia: Systematic Literature Review’, Symmetry Journal, 7.2 (2022), 222–31 

<https://doi.org/10.23969/symmetry.v7i2.6436>. 
56 Serafica Gischa, ‘Pengertian Penalaran, Ciri-Ciri, Dan Jenisnya’, KOMPAS.Com, 2022 

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/210000569/pengertian-penalaran-

ciri-ciri-dan-jenisnya> [accessed 3 January 2024]. 
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c) Rasional   

Sesuatu yang sedang dinalar menjadi suatu fakta atau kenyataan yang 

dapat dipikirkan secara mendalamatu yang sedang dinalar menjadi 

suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalamu 

2. Kemampuan Penalaran Matematis 

Kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan untuk 

mengambil kesimpulan umum dari data, keserupaan, atau proses. 

Anggraini dkk, berpendapat bahwa kemampuan penalaran matematis 

merupakan keterampilan peserta didik pada proses berpikir untuk 

pembuatan kesimpulan terhadap suatu bukti kebenarannya.57 Menurut 

Nursalam, kemampuan penalaran matematis merupakan suatu 

keterampilan dalam melakukan proses penyimpulan fakta, analisa, dan 

prediksi dalam membuat suatu kesimpulan.58 

De Lange juga berpendapat bahwa peserta didik harus 

mempelajari dan menguasai kemampuan matematis, selama proses 

pembelajaran matematika di kelas, salah satunya adalah kemampuan 

penalaran matematis.59 Kemampuan penalaran matematis dapat 

 
57 Atika Anggraini, Mardiah Syofiana, dan Winda Ramadianti, ‘Analisis Kemampuan 

Penalaran Matematis Siswa Berbasis Masalah Pada Materi Bilangan Pecahan’, RANGE: Jurnal 

Pendidikan Matematika, 4.2 (2023), 267–77 <https://doi.org/10.32938/jpm.v4i2.3156>. 
58 Nursalam, Dani Dian Angriani, dan Husnaeni Usman, ‘Pengembangan Tes Kemampuan 

Penalaran Matematis Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Di Makassar’, Lentera Pendidikan : 

Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 20.1 (2017), 85–97 

<https://doi.org/10.24252/lp.2017v20n1a7>. 
59 Nugraha Wirawan, Yuyu Yuhana, dan Abdul Fatah, ‘Analisis Kemampuan Penalaran 

Matematis Bentuk Literasi Numerasi AKM Pada Konten Bilangan Ditinjau Dari Disposisi 
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membantu peserta didik untuk memahami konsep matematika, 

menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide 

matematika.60 Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis sangat 

penting dan diperlukan peserta didik baik dalam proses memahami 

matematika itu sendiri maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika menurut 

Kemdikbud (2014) yang tertuang dalam pedoman mata pelajaran 

matematika, diantaranya adalah agar peserta didik dapat:61 

a) Menggunakan pola sebagai hipotesis dalam menyikapi 

permasalahan dan mampu mengembangkan generalisasi 

berdasarkan peristiwa atau data yang diketahui; 

b) Menggunakan penalaran terhadap sifat-sifat, melakukan 

manipulasi matematis baik dalam menyederhanakan maupun 

menganalisis komponen-komponen yang ada untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kerangka matematika 

maupun di luar matematika (dunia nyata, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi); 

 
Matematis’, Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 7.3 (2023), 2715–28 

<https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i3.2623>. 
60 Gabriel Sinaga dan Edy Surya, ‘Kajian Konsep , Indikator , Dan Variabel Penalaran 

Matematis Siswa : Studi Literatur Tentang Pembelajaran Yang Berbasis Masalah , Discovery 

Learning , Dan Realistic Mathematics Education’, December, 2023, 1–9. 
61 Pujiadi, ‘Urgensi Penalaran Dalam Pembelajaran Matematika’, Bbpmjateng, 2020 

<https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/urgensi-penalaran-dalam-pembelajaran-

matematika-2/> [accessed 25 January 2024]. 
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c) Mengomunikasikan gagasan, menalar, dan menyusun bukti 

matematis dengan menggunakan keseluruhan kalimat, simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas situasi atau 

permasalahan; 

d) Memiliki sikap memahami dan menghargai nilai matematika 

dalam kehidupan, yang meliputi rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat mempelajari matematika, serta keuletan dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah.. 

Penalaran secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu penalaran 

deduktif dan penalaran induktif.62 

1. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang 

umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Menurut Pesce (dalam Sumarmo, 1987), Penalaran deduktif adalah 

proses penalaran dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-

prinsip atau pengalaman umum. Hal ini mendorong kita untuk 

menarik kesimpulan tentang sesuatu yang spesifik. 

2. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir untuk menarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu 

pernyataan baru berdasarkan kasus-kasus tertentu (khusus). Adapun 

yang tergolong dalam penalaran induktif yaitu sebagai berikut; 

 
62 Mohammad Archi Maulyda, Paradigma Pembelajaran Matematika Berbasis Nctm, ed. by 

Yorim N Lasboi, 1st edn (Purwokerto: CV IRDH, 2020) h. 38-55. 
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a. Transduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat 

khusus yang satu diterapkan pada kasus yang khusus lainnya. 

b. Analogi yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data 

atau proses. 

c. Generalisasi yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan 

sejumlah data yang teramati. 

d. Memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan, interpolasi, 

dan ekstrapolasi. 

e. Memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau 

pola yang ada. 

f. Menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan 

menyusun konjektur. 

3. Faktor-faktor Kemampuan Penalaran Matematis 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kemampuan penalaran matematis peserta didik, di antaranya; 

a) Rasa percaya diri, yaitu sikap percaya yang dimiliki seseorang 

terkait kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin 

di capai. Dengan adanya rasa percaya diri, maka peserta didik akan 

lebih semangat dalam belajar dan tidak mengganggap bahwa 

pembelajaran matematika itu sulit.63 

 
63 Gaza Ahmad Malik Akbar, dkk, ‘Analisis Kemampuan Kemampuan Penalaran Dan Self 

Confidence Siswa Sma Dalam Materi Peluang’, Journal On Education, 1.1 (2018), 14–21. 
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b) Kemandirian belajar, yaitu kemampuan peserta didik untuk 

mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara mandiri, penuh tanggung jawab, dan tanpa 

bantuan orang lain agar dapat belajar secara mandiri. Peserta 

didik yang memiliki kemandirian belajar akan mudah 

mengembangkan kemampuan penalaran matematis.64 

c) Gaya belajar, yaitu karakteristik peserta didik dalam proses belajar 

mengajar yang membuat suatu pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Jika dalam proses pembelajaran peserta didik menggunakan gaya 

belajar yang tidak sesuai, maka peserta didik akan kesulitan dalam 

bernalar karena kurang nyaman dengan situasi belajar yang 

kurang sesuai.65  

d) Pengetahuan awal, yaitu bekal peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran terkait konsep-konsep matematika. 

Semakin tinggi pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik, 

maka peserta didik cenderung memiliki kemampuan penalaran 

 
64 Esti Dwi Octaviani, Theresia Avilla Sekar Arum, dan Mailizar, ‘Pengaruh Kemdanirian 

Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis’, Himpunan: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Matematika, 2.2 (2022), 145–52 

<https://doi.org/10.24176/anargya.v4i1.6080>. 
65 Ni Kadek Sudarti, Made Cdaniasa, dan Nyoman Sukajaya, ‘Analisis Pengaruh Faktor 

Kecemasan Belajar Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Kelas VIII Di SMP Negeri Se-Kota Singaraja’, Jurnal Nalar Pendidikan, 8.2 (2020), 81–88 

<https://doi.org/10. 10.26858/jnp.v8i2.13956>. 
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matematis yang lebih baik daripada peserta didik yang memiliki 

pengetahuan awal yang rendah.66 

e) Motivasi, yaitu faktor pendorong bagi seseorang agar memiliki 

kekuatan dan dapat melakukan sesuatu dengan dengan penuh 

semangat. Karena, semakin tinggi motivasi belajar peserta didik, 

maka semakin tinggi pula solusi keberhasilan dalam penalaran. 67 

 

4. Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menyatakan 

indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu:68  

1) Mengakui penalaran dan pembuktian sebagai aspek fundamental 

matematika; 

2) Membuat dan menyelidiki dugaan matematika; 

3) Mengembangkan dan mengevaluasi solusi dan bukti matematika; 

serta 

4)  Memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode 

pembuktian untuk mencapai kesimpulan. 

 
66 Z J Hanifa, R Winarni, dan A Surya, ‘Faktor Yang Memengaruhi Keterampilan Penalaran 

Matematis Di Sekolah Dasar : Systematic Literature Review’, Didaktika Dwija Indria: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan, 11.6 (2023), 1–6. 
67 Muhamad Firdaus, ‘Muhamad Firdaus, Kemampuan Penalaran Matematis...’, Jurnal Edukasi 

Matematika Dan Sains, 2014, 22–33 

<https://www.neliti.com/publications/76944/kemampuan-penalaran-matematis-dan-

motivasi-mahasiswa-calon-guru-melalui-model-re>.  
68 NCTM, Principles dan Stdanards for School Mathematics, Mathematics Teaching in the 

Middle School, 3rd edn (National Council of Teachers, 2000). 
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Sejalan dengan indikator dari NCTM, Ridwan dkk merumuskan 

indikator kemampuan penalaran matematis antara lain.69 

1) Manipulasi matematis, artinya peserta didik mampu untuk 

melakukan operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, atau manipulasi aljabar untuk 

menyelesaikan masalah. 

2) Memberikan alasan atau bukti terhadap satu atau beberapa solusi, 

artinya peserta didik mampu memberikan alasan yang logis dan 

sistematis untuk mendukung suatu pernyataan atau Solusi. 

3) Memeriksa kesahihan suatu argumen, artinya peserta didik 

mampu mengevaluasi kebenaran suatu argumen atau bukti yang 

diberikan. 

4) Menarik kesimpulan, artinya peserta didik mampu membuat 

kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan atau hasil 

perhitungan. 

Sumarmo juga mengemukakan beberapa indikator kemampuan 

penalaran matematis diantaranya.70 

1) Menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan 

hubungan 

 
69 Muhamad Ridwan, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas Pendidikan, ‘Profil Kemampuan 

Penalaran Matematis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar’, Kalamatika: Jurnal Pendidikan 

Matematika, X.X (2017), 1–14. 
70 Mega Shintia Asoraya dan Redo Martila Ruli, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis 

Siswa SMP Pada Materi Relasi Dan Fungsi’, Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 

7.3 (2023), 3053–66 <https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i3.2412>. 
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Indikator ini mengacu pada kemampuan peserta didik untuk 

menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan pola, fakta, 

sifat, dan hubungan yang ada dalam matematika. Peserta didik 

yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) Menjelaskan konsep 

matematika secara verbal dan tertulis dengan jelas dan akurat. 2) 

Mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data dan informasi 

matematika. 3) Menyatakan fakta dan sifat matematika dengan 

tepat. 4) Menghubungkan konsep matematika yang berbeda. 

2) Membuat kesimpulan logis 

Indikator ini mengacu pada kemampuan peserta didik untuk 

menarik kesimpulan logis dari informasi yang diberikan. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) Menganalisis 

informasi matematika dengan cermat. 2) Mengidentifikasi asumsi 

dan implikasi dari informasi matematika. 3) Menarik kesimpulan 

yang logis dan konsisten dengan informasi yang diberikan. 4) 

Membedakan antara kesimpulan yang valid dan tidak valid. 

3) Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi;  

Indikator ini mengacu pada kemampuan siswa untuk 

memprediksi jawaban dan proses solusi dari suatu masalah 

matematika. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) 

Membuat prediksi awal tentang jawaban suatu masalah 

matematika. 2) Memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan 

suatu masalah matematika. 3)Menjelaskan langkah-langkah solusi 
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suatu masalah matematika dengan jelas dan logis. 4) Memprediksi 

hasil dari suatu simulasi atau eksperimen matematika. 

Indikator kemampuan penalaran juga dikemukakan oleh Maulyda, 

sebagai berikut; 

1) Menyusun dan mengkaji konjektur, artinya peserta didik mampu 

membuat dugaan atau tebakan awal (konjektur) tengtang suatu 

masalah matematika;  

2) Memperkirakan jawaban dan proses solusi, artinya peserta didik 

mampu memperkirakan dan merencanakan langkah-langkah yang 

akan diambil dalam penyelesaian masalah matematika; 

3) Analogi, artinya peserta didik mampu menghubungkan suatu 

masalah dengan masalah lain yang sudah pernah dipelajari; 

4) Generalisasi, artinya peserta didik mampu membuat kesimpulan 

umum berdasarkan pola atau sifat yang ditemukan dalam 

beberapa kasus khusus. 

Berdasarkan beberapa indikator di atas, peneliti merumuskan 

indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

1) Memberikan penjelasan dengan model, artinya peserta didik 

mampu menjelaskan suatu konsep atau ide matematika dengan 

menggunakan model, baik itu model fisik, gambar, simbol, 

diagram, atau representasi visual lainnya. 
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2) Menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika, artinya 

peserta didik mampu untuk mengidentifikasi pola atau metode 

yang digunakan untuk membuat prediksi atau generalisasi terkait 

masalah matematika. 

3) Menarik kesimpulan, artinya peserta didik mampu untuk 

membuat pernyataan umum atau kesimpulan berdasarkan 

informasi yang diberikan atau hasil analisis yang telah dilakukan. 

C. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah suatu 

persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear (PLDV), yang 

masing-masing bervariabel dua, misalnya variabel 𝑥 dan variabel �. SPLDV 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung 

keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, 

dan membandingkan harga barang.71 

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada sistem persamaan linear dua 

variabel, sebagai berikut. 

1) Variabel, yaitu pengganti suatu bilangan yang belum diketahui 

nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf, 

seperti 𝑎, �, �, … , 𝑥, �, �. Contoh: 2𝑥 − 9 = 3, 𝑥 merupakan variabel 

pada persamaan tersebut. 

 
71 Daffa Dhiya, ‘Persamaan Linear Dua Variabel: Metode Eliminasi & Substitusi’, Zenius, 2022 

<https://www.zenius.net/blog/persamaan-linear-2-substitusi-eliminasi> [accessed 6 

February 2024]. 
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2) Koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah 

variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Contoh: 

2𝑥 + 5� = 20, 2 dan 5 merupakan koefisien. 

3) Konstanta, yaitu nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh 

variabel di belakangnya. Misal persamaan 2𝑥 +  5� +  7. Konstanta 

dari persamaan tersebut adalah 7, karena tidak ada variabel apapun 

yang mengikuti 7. 

4) Suku, yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri 

dari koefisien, variabel, dan konstanta. Misal ada persamaan 7𝑥 −

� +  4, maka suku suku dari persamaan tersebut adalah 7𝑥 ,  − � , dan 

4. 

Adapun metode penyelesaian sistem penyelesaian linear dua variabel, 

sebagai berikut. 

1) Metode substitusi  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV 

adalah dengan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengganti 

satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. 

2) Metode Eliminasi 

Penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi adalah dengan 

menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan 

tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah 𝑎 dan �, nah untuk 

mencari nilai 𝑎, kita harus menghilangkan � terlebih dahulu, begitu juga 

sebaliknya. 
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3) Metode Gabungan/Campuran 

Metode ini juga sering dikenal dengan metode hybrid. Metode ini 

menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari 

solusi dari persamaan dua variabel. Metode ini digunakan dengan cara 

memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan 

memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. 

4) Metode Grafik 

Metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara 

menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat 

cartesius, dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil 

penyelesaiannya.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan materi SPLDV 

karena banyak peserta didik yang belum mampu untuk melakukan penalaran 

terkait materi yang diberikan, termasuk dengan soal cerita. Peserta didik 

belum mampu mencari men-generalisasikan informasi yang diberikan ke 

dalam model matematika. 

D. Kerangka Pikir 

 Disposisi matematis adalah kecenderungan seseorang untuk berpikir 

dan bertindak secara positif dalam proses belajar. Dalam konteks ini, 

disposisi matematis mencakup cara peserta didik memandang dan 

menyelesaikan masalah matematika dengan keyakinan diri, semangat, 

ketekunan, tanggung jawab, dan refleksi. Mengembangkan disposisi 

matematis pada peserta didik berarti membantu mereka menyadari bahwa 
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matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

mendorong mereka untuk mencapai keterampilan dan kecakapan matematis 

lainnya. Pelajaran matematika yang terkadang dianggap sebagai pelajaran 

menakutkan membuat peserta didik kesulitan dalam belajar, sehingga 

menjadi salah satu faktor kurangnya motivasi dan percaya diri peserta didik 

dalam belajar matematika. 

 Disposisi matematis sangat diperlukan oleh peserta didik, karena 

sebagian besar kegagalan peserta didik dalam pelajaran matematika bukan 

disebabkan pada IQ yang peserta didik miliki, tetapi pada pengendalian 

emosi. Banyak orang yang memiliki kemampuan nalar yang baik tapi tidak 

memiliki kecerdasan emosional yang baik. Akibatnya, hal tersebut dapat 

menjadi hambatan atau pengaruh buruk bagi diri mereka sendiri untuk ke 

depannya. 

 Pada dasarnya kemampuan matematis tidak sama dengan disposisi 

matematis. Di dalam pembelajaran matematika dibutuhkan keterampilan 

atau kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan matematika itu 

sendiri, salah satunya yaitu kemampuan penalaran matematis.  

 Kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami konsep matematika itu 

sendiri, menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide 

matematika. Namun, kurangnya kemampuan untuk memahami objek atau 

konsep matematika tersebut menyebabkan peserta didik kesulitan dalam 

memecahkan atau menyelesaikan masalah matematika. Salah satu materi 
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yang sulit dipahami oleh peserta didik adalah materi sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) yang menggunakan soal berbentuk cerita. 

Kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV 

beragam, di antaranya kesulitan membaca soal cerita, mengidentifikasi 

informasi relevan, membentuk model matematika, dan menampilkan 

langkah-langkah penyelesaian.  

 Hal ini menunjukkan bahwa untuk memecahkan atau menyelesaikan 

masalah matematika dibutuhkan kemampuan penalaran matematis dan 

kesadaran peserta didik dalam mengelolah cara berpikir dengan baik dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kurangnya rasa kesadaran, 

percaya diri, motivasi, dan pengetahuan awal menjadi penyebab peserta 

didik mengalami hambatan dan kurang mampu melakukan penalaran. Oleh 

karena itu, dibutuhkan disposisi matematis yang baik untuk menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

 Menyadari pentingnya kemampuan penalaran matematis dan 

disposisi matematis, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh disposisi 

matematis terhadap kemampuan penalaran matematis pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV). 

E. Hipotesis  

𝐻0: Tidak terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear 

dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  
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𝐻1: Terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  



 

43 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah ex post-facto yang merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengindentifikasi penyebab yang memungkinkan 

terjadinya perubahan perilaku, gejala dan fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 

variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi dan menjelaskan atau 

menemukan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling 

berhubungan atau berpengaruh.72  

2.  Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 49 Makassar yang terletak di 

Jl. Syech Yusuf Katangka, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah ini, karena letaknya 

yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, peneliti menemukan 

masalah yang akan diteliti di sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 
72 Supriyanto, ‘Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa’, 2016. 
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B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan 

dipelajari, sehingga merupakan representasi konkrit dari konsep abstrak.73 

Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen, sering disebut juga 

sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan, 

variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.74 

a) Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah disposisi matematis peserta didik. 

b) Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen adalah kemampuan penalaran matematis peserta 

didik. 

2. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model hubungan kausal:75 

 

Keterangan: 

 
73 Kerlinger, ‘Foundation of Behavioral Research, Third Edition’, 2000, 348. 
74 Rafika Ulfa, ‘Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan’, Al-Fathonah: Jurnal 

Pendidikan Dan Keislaman, 1.1 (2021), 342–51. 
75 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 

Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, Pertama (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016). 

X 
r 

Y 
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X = Disposisi Matematis 

Y = Kemampuan Penalaran Matematis 

r = Hubungan antara variabel X dan variabel Y 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan 

penelitian yang menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan menggunakan 

data numerik.76 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Istilah populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok 

yang menjadi asal darimana sebuah sampel dipilih. Populasi (universe) 

adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian) yang dapat 

berupa orang, perusahaan, hasil produksi, dan lain-lain.77 Menurut Sugiyono, 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 49 Makassar yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 136 peserta 

 
76 Rini Nuraini, ‘Metodologi Penelitian’, in Metodologi Penelitian, 1st edn, 2022, p. 80. 
77 Hasan. 
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didik yang penyebarannya homogen (tidak ada pengklasifikasian antara 

peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi dengan peserta didik yang 

memiliki kecerdasan rendah). 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar, tahun ajaran 2023/2024. 

Tabel 3. 1 Populasi Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 

 

 

 

 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.78 Dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling yaitu cara 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Peneliti menggunakan 
 

78 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, ed. 

by Santi Pratiwi Tri Utami, 2nd edn (Rajawali Pers, 2016). 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VIII-1          32 

2 VIII-2 33 

3 VIII-3 32 

4 VIII-4 23 

5 VIII-5 16 

      Jumlah 136 
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teknik ini, karena populasi SMP Negeri 49 yang homogen. Untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi peneliti menggunakan rumus Slovin.79 

� =
𝑁

𝑁(𝑑)2+1
  

Keterangan: 

S = ukuran sampel yang dibutuhkan 

N = ukuran populasi 

d = batas kesalahan yang diperkenankan (𝛼 = 5%). 

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti mengambil tingkat/batas 

kesalahan sebesar 5% dengan tingkat akurasi 95%. Adapun hasil yang 

diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu; 

 � =
𝑁

𝑁(𝑑)2+1
    

� =
136

136(0,05)2+1
  

� =
136

136(0,0025)+1
  

� =
135

0,34+1
  

� =
135

1,34
  

� = 101,49 ≈ 102  

Adapun cara pengambilan sampel disetiap kelas menggunakan rumus 

proportional random sampling, sebagai berikut. 

 

 
79 Edi Riadi, Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS), ed. by Th. Arie Prabawati, 

1st edn (Yogyakarta: CV. Dani Offset, 2016). 
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Kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang: 
33

136
× 102 = 24,75 = 25 

Kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang: 
32

136
× 102 = 24 

Kelas dengan jumlah peserta didik 23 orang: 
23

136
× 102 = 17,25 = 17 

Kelas dengan jumlah peserta didik 15 orang: 
16

136
× 102 = 12 

Adapun sampel yang diambil oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 2 Jumlah Sampel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan 

non tes. 

1) Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melibatkan berbagai soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VIII-1 24 

2 VIII-2 25 

3 VIII-3 24 

4 VIII-4 17 

5 VIII-5 12 

Jumlah 102 
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diperlukan datanya.80 Pengumpulan data dengan teknik tes dapat disebut 

sebagai pengukuran (measurement). Metode tes atau alat pengukur dapat 

digunakan secara meluas, seperti membandingkan keadaan fisiologi dan 

keadaan psikologi individu karena mempunyai standar objektif.81 

Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan penalaran peserta didik dan memperoleh data skor. Tes yang 

digunakan merupakan tes uraian. Tes uraian merupakan tes yang 

jawabannya diperoleh berdasarkan hasil pemahaman dan pemikiran peserta 

didik. Butir soal tipe uraian hanya terdiri dari pertanyaan atau tugas dan 

jawaban sepenuhnya harus dipikirkan oleh peserta tes.82 Tes ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengemukakan, 

menyusun, mengumpulkan, dan menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika. 

2) Metode Non Tes 

Metode non tes adalah metode yang digunakan untuk menilai 

kepribadian (afektif) peserta didik secara menyeluruh meliputi: sikap, minat, 

konsep diri, sifat, nilai, dan moral.83 Untuk mengetahui skala disposisi 

 
80 Rani Habsoh, ‘Analisis Kesulitan Menentukan Ide Pokok Paragraf Pada Kelas Iv Sekolah 

Dasar' Universitas Pendidikan Indonesia Repository.Upi.Edu Perpustakaan.Upi.Edu 36’, 

Repository.Upi.Edu, 2020, 36–46. 
81 Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika, 2nd edn (Jakarta: Raden Intan State 

Islamic University of Lampung, 2014). 
82 Nur Fitriani Zainal, ‘Pengukuran, Assessment Dan Evaluasi Dalam Pembelajaran 

Matematika’, Laplace : Jurnal Pendidikan Matematika, 3.1 (2020), 8–26 

<https://doi.org/10.31537/laplace.v3i1.310>. 
83 Hani Irawati, Much Fuad Saifuddin, dan Destri Ratna Ma’rifah, ‘Pengembangan Instrumen 

Tes Dan Non Tes Dalam Rangka Menyiapkan Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Di 
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matematis dalam pembelajaran matematika, peneliti menggunakan metode 

non tes berupa angket atau kuisioner.  

Angket atau kuisioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan atau 

pernyataan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada 

sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data.84 Jenis angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, sehingga 

responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket skala Likert yang disusun 

berdasarkan empat pilihan yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak 

setuju), dan STS (sangat tidak setuju) serta terdiri dari pernyataan positif dan 

negatif. 

Metode di atas digunakan untuk memperoleh data terkait disposisi 

matematis dan kemampuan penalaran matematis peserta didik terkait 

materi SPLDV di kelas VIII.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mendapatkan atau mengumpulkan data yang diamati. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah angket dan tes.  

 

 

 
Smp/Mts Muhammadiyah Se-Kabupaten Bantul’, Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2018), 503–6 <https://doi.org/10.12928/jp.v1i2.362>. 
84 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Pertama 

(Jakarta: Kencana, 2014). 
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1. Instrumen Angket 

Angket dalam penelitian ini merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data disposisi matematis yang dilakukan dengan 

memberikan angket berskala Likert pada responden yang telah dipilih. 

Alternatif jawaban yang digunakan dalam angket disposisi matematis, 

diantaranya Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Tidak Setuju (STS). Angket yang disusun harus memperhatikan 

indikator disposisi matematis yang telah diuraikan dan dijelaskan 

sebelumnya.   

Adapun kisi-kisi angket untuk disposisi matematis yang digunakan, 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Angket Disposisi Matematis 

No. Indikator Sub Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Butir Positif Negatif 

1 Percaya diri 

dalam 

menggunakan 

matematika 

Keyakinan individu 

terkait 

kemampuannya untuk 

belajar dan 

menyelesaikan 

masalah matematika. 

1, 7 2, 9 4 

2 Tekun 

mengerjakan 

tugas 

matematika 

Kemauan peserta 

didik untuk berusaha 

lebih keras dalam 

menyelesaikan tugas 

matematika yang sulit. 

3, 20 4, 13 4 

3 Minat dan Rasa Ketertarikan peserta 8, 10 11, 19 4 
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Ingin Tahu 

pada 

matematika 

didik terhadap 

matematika dan 

keinginan untuk 

mempelajari lebih 

dalam tentang 

matematika 

4 Fleksibel 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

Kemampuan peserta 

didik untuk 

mengeksplorasi ide-

ide matematika dan 

mencoba berbagai 

metode untuk untuk 

menyelesaikan 

masalah matematika. 

14, 16 6, 15 4 

5 Reflektif dalam 

matematika 

Mampu untuk 

mengevaluasi dan 

mempertimbangkan 

kesimpulan dari 

permasalahan 

matematika 

12, 18 5, 17 4 

Jumlah Butir 10 10 20 

Adapun tabel pengkategorian dan kriteria pemberian skor untuk item 

positif dan negative adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 4 Pengkategorian Disposisi Matematis 

Kategorisasi Rumus 

Tinggi 𝑋 > ��𝑎� + �� 

Sedang ��𝑎� − �� < 𝑋 ≤ ��𝑎� + �� 

Rendah 𝑋 ≤ ��𝑎� − �� 
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Tabel 3. 5 Kriteria Pemberian Skor Angket 

Alternatif Jawaban 
Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

2. Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini adalah tes berbentuk uraian yang 

dibuat berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematis yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

Adapun tabel pengkategorian dan kisi-kisi soal tes kemampuan 

penalaran matematis yang digunakan, yaitu sebagai berikut.85 

Tabel 3. 6 Kategorisasi Kemampuan Penalaran Matematis 

Kategorisasi Interval Nilai 

Tinggi � > 80 

Sedang 60 < � ≤ 80 

Rendah � ≤ 60 

 

Tabel 3. 7 Kisi-Kisi Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Indikator Penalaran Indikator Materi No. Item 

Memberikan penjelasan 

dengan model 

Membuat pemisalan 

dengan simbol, berupa 

huruf. 
1, 2, 3, 4, dan 

5 
Membuat model 

matematika dari 

 
85 Ana Siti Rosyidah, Erry Hidayanto, and Makbul Muksar, ‘Kemampuan Penalaran Matematis 
Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Soal HOTS Geometri’, JIPM (Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Matematika), 10.2 (2021), 268 <https://doi.org/10.25273/jipm.v10i2.8819>. 
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permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

SPLDV 

Menggunakan pola untuk 

menganalisis situasi 

matematika 

Menentukan penyelesaian 

SPLDV dengan metode 

substitusi, eliminasi, 

campuran (eliminasi dan 

substitusi), dan grafik. 

Menarik Kesimpulan Menjelaskan jawaban 

akhir atau solusi dari 

suatu sistem persamaan. 

 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitan 

Sebelum melakukan penelitian, instrumen yang telah dibuat terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya instrumen penelitian digunakan dalam 

penelitian baik dari segi isi maupun rangkaian kata dan kalimat. 

1) Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur (objek) 

yang hendak diukur.86 Uji validitas instrumen dilakukan terhadap beberapa 

orang responden sebagai sampel uji coba di luar responden yang dijadikan 

sampel penelitian.87 Makin tinggi validitas suatu instrumen, makin baik pula 

 
86 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Pertama 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014). 
87 Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan: Penyajian, Penjelasan, Penafsiran, Dan Penarikan 

Kesimpulan, ed. by Octiviena, Rajawali Pers, Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2017) 

<https://doi.org/978-602-425-096-6>. 
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instrumen itu untuk digunakan. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas isi. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi Product Moment Pearson. Adapun rumus dari korelasi product 

moment Pearson adalah sebagai berikut. 

𝑟𝑥� =
𝑁(∑ 𝑋�) − (∑ 𝑋)(∑ �)

√[𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2][𝑁(∑ �2) − (∑ �)2]
 

Keterangan: 

𝑟𝑥� = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

𝑁 = jumlah seluruh responden  

∑ 𝑋� = Jumlah perkalian skor butir dan skor total  

∑ 𝑋 = Jumlah skor butir  

∑ � = Jumlah skor total 

Rumus ini dipergunakan untuk menguji korelasi skor butir dengan 

skot total dengan derajat kebebasan 𝛼 = 0,05. Koefisien korelasi bernilai 

paling kecil −1 dan paling besar +1, atau dapat ditulis −1 ≤ 𝑟𝑥� ≤ +1. Jika 

koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika 

variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sedangkan, jika 

koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah, 
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artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan turun.88 Adapun tabel 

interpretasi untuk korelasi Pearson Product Moment, sebagai berikut.89 

Tabel 3. 8 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai 𝒓𝒙� 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

𝑟𝑥� < 0,20 

0,20 ≤ 𝑟𝑥� < 0,40 

0,40 ≤ 𝑟𝑥� < 0,70 

0,60 ≤ 𝑟𝑥� < 0,80 

0,80 ≤ 𝑟𝑥� < 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

 Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

Instrumen dianggap valid apabila 𝑟ℎ𝑖���� > 𝑟�𝑎���. Instrumen yang 

tidak valid harus dibuang dan tidak dapat digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. 

Berdasarkan analisis perhitungan menggunakan IBM SPSS Statistic 

25.0 for windows, dengan sampel uji coba sebanyak 30 responden dan taraf 

kesalahan 0,05%, diperoleh hasil uji validitas tiap instrumen sebagai berikut. 

a. Angket Disposisi Matematis 

Hasil uji validitas instrument angket disposisi matematis disajikan 

dalam tabel berikut. 

 
88 Nursalam, Statistik Untuk Penelitian, ed. by Muhammad Rusydi Rasyid (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011). 
89 Riduwan M.B.A, Dasar-Dasar Statistika, ed. revisi by Prana Dwija Iswara (Bandung: 

Alfabeta, 2003) hal. 228. 
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Tabel 3. 9 Uji Validitas Angket Disposisi Matematis 

Butir Pernyataan Nilai 𝒓��𝒕�𝒏𝒈 Nilai 𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,416 0,361 VALID 

2 0,431 0,361 VALID 

3 0,086 0,361 TIDAK VALID 

4 0,612 0,361 VALID 

5 0,574 0,361 VALID 

6 0,376 0,361 VALID 

7 0,535 0,361 VALID 

8 0,049 0,361 TIDAK VALID 

9 0,472 0,361 VALID 

10 0,598 0,361 VALID 

11 0,078 0,361 TIDAK VALID 

12 0,440 0,361 VALID 

13 0,457 0,361 VALID 

14 0,039 0,361 TIDAK VALID 

15 0,153 0,361 TIDAK VALID 

16 0,505 0,361 VALID 

17 0,666 0,361 VALID 

18 0,453 0,361 VALID 

19 0,739 0,361 VALID 

20 0,104 0,361 TIDAK VALID 

Tabel di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan disposisi 

matematis yang diuji cobakan berjumlah 20 butir pernyataan dan diperoleh 

14 butir pernyataan valid dan 6 butir pernyataan yang tidak valid yaitu 
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nomor 3, 8, 11, 14, 15, dan 20. Untuk pernyataan tidak valid, maka peneliti 

tidak menyertakan pernyataan tersebut dalam angket yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

b. Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Hasil uji validitas instrument tes kemampuan penalaran matematis 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tzabel 3. 10 Uji Validitas Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Butir Soal Nilai 𝒓��𝒕�𝒏𝒈 Nilai 𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,364 0,361 VALID 

2 0,517 0,361 VALID 

3 0,433 0,361 VALID 

4 0,718 0,361 VALID 

5 0,519 0,361 VALID 

Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas, diperoleh bahwa seluruh 

butir instrumen tes yang berupa soal uraian adalah valid. Sehingga 

instrumen tes ini layak digunakan untuk penelitian. 

2) Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur suatu 

gejala yang berlainan dan selalu menunjukkan hasil yang sama (konsisten).90 

Jadi, instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen itu diujicobakan kepada 

subjek yang sama secara berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama.  

 
90 Supardi. 



59 
 

 
 

Dalam pengujian reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Adapun rumus dari Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = (
�

� − 1
) (1 −

∑ 𝜎�
2

𝜎�
2 ) 

Dengan varians 𝜎� =
∑ 𝑋2−

(𝑋)2

𝑛

�
 

Keterangan: 

𝑟11 = 𝑟��𝑖𝑎�𝑖�𝑖�𝑎� 𝑖���𝑟����  

� = �𝑎��𝑎���𝑎 ���𝑖𝑟 ��𝑟�𝑎��𝑎𝑎�  

∑ 𝜎�
2 = ����𝑎ℎ �𝑎𝑟𝑖𝑎�� ���𝑖𝑟  

𝜎�
2 = �𝑎𝑟𝑖𝑎�� ���𝑎�  

X = skor tiap soal 

n = banyaknya responden 

Adapun tabel interpretasi untuk tingkat reliabilitas berdasarkan nilai 

Alpha Cronbach sebagai berikut.91 

Tabel 3. 11 Interpretasi Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Interval Alpha Tingkat Reliabilitas 

𝑟 < 0,20 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,60 

0,60 ≤ 𝑟 < 0,80 

0,80 ≤ 𝑟 < 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 
91 Triton Prawira Budi, SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik, 10th edn (Yogyakarta: 

Andi, 2006). 
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 Instrumen dianggap reliabel apabila 𝑟ℎ𝑖���� > 𝑟�𝑎���. Instrumen yang 

tidak reliabel harus dibuang dan tidak dapat digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. 

Berdasarkan analisis perhitungan menggunakan IBM SPSS Statistic 

25.0 for Windows, dengan sampel uji coba sebanyak 30 responden dan taraf 

kesalahan 5%, diperoleh hasil uji validitas tiap instrumen sebagai berikut. 

a. Uji Reliabilitas Angket Disposisi Matematis 

Tabel 3. 12 Uji Reliabilitas Instrumen Angket Disposisi Matematis 

Instrumen 
Jumlah 

butir 

Nilai Alfa- 

Cronbach 

Nilai 

𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 
Keterangan 

Angket 

Disposisi 

Matematis 

20 0,939 0,361 Sangat Kuat 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Alpha dari angket disposisi matematis siswa adalah 0,939. Nilai Alpha 

tersebut yang kita anggap sebagai 𝑟ℎ𝑖����, hasil ini dibandingkan dengan nilai 

𝑟�𝑎��� dengan N=30 (jumlah responden uji coba) dan 𝛼 = 0,05 yang 

kemudian dihasilkan nilai 𝑟�𝑎��� = 0,361. Karena 𝑟ℎ𝑖����(0,939) ≥ 𝑟�𝑎��� = 

0,361 maka instrumen dikatakan reliabel atau dapat dipercaya untuk 

mengumpulkan data disposisi matematis peserta didik. Derajat reliabilitas 

angket disposisi matematis berada pada taraf sangat kuat. 

b. Uji Reliabilitas Kemampuan Penalaran Matematis  



61 
 

 
 

Tabel 3. 13 Uji Reliabilitas Instrumen Kemampuan Penalaran 
Matematis 

Instrumen 
Jumlah 

Butir Soal 

Nilai Alfa- 

Cronbach 

Nilai 

𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 
Keterangan 

Tes  5 0,748 0,361 Kuat 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat dilihat 

bahwa nilai Alpha dari tes kemampuan penalaran matematis adalah 0,748. 

Karena nilai 𝑟ℎ𝑖����(0,748) ≥ 𝑟�𝑎��� (0,361), maka instrumen dikatakan 

reliabel atau dapat dipercaya untuk mengumpulkan data kemampuan 

penalaran matematis. Derajat reliabilitas tes kemampuan komunikasi 

matematis berada pada taraf kuat. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data hasil penelitian akan digunakan dua teknik 

statistik, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Teknik ini digunakan 

untuk mendeskripsikan tentang disposisi matematis dan kemampuan 

penalaran matematis peserta didik.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis 

deskriptif, sebagai berikut. 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi 



62 
 

 
 

1) Range/jangkauan (R)  

𝑅 = (𝑥�𝑎𝑘�𝑖��� − 𝑥�𝑖�𝑖���)  

2) Banyak kelas (k) 

� = 1 + (3,3) log �  

Ket:  

� = banyak data 

3) Menentukan interval kelas dengan rumus: 

� =
𝑅

𝑘
  

Ket: 

R = range 

k = banyak kelas 

4) Tentukan batas atas dan batas bawah kelas. 

5) Membuat tabel ditribusi frekuensi 

b. Menghitung  rata-rata (mean) 

�̅� =
∑ �𝑖𝑥𝑖

∑ �𝑖
  

Ket: 

�̅� = rata-rata variabel 

�𝑖 =frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖 = tanda kelas interval 

c. Menghitung persentase nilai rata-rata 

𝑃 =
�

𝑁
× 100%  

d. Menghitung standar deviasi 
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� = √
�.∑ �𝑋1

2
−(�𝑋1)2

�(�−1)
   

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial adalah sebuah metode yang digunakan 

untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi yang 

lebih besar berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang lebih kecil. 

Dengan kata lain, menggunakan informasi dari sebagian kecil data untuk 

menarik kesimpulan tentang keseluruhan data.  

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis statistik inferensial maka terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis merupakan uji yang 

berkaitan dengan statistik inferensial parametrik yang mensyaratkan 

pengujian-pengujian terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. 

Statistik inferensial parametrik mensyaratkan uji normalitas dan uji 

linieritas. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau mempunyai pola seperti 

distribusi normal. Adapun rumusan hipotesis: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 𝐻1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak maka 

dilakukan pengujian normalitas data menggunakan rumus Kolmogorof- 
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Smirnov dengan melihat nilai signifikansi. Pengambilan keputusan dalam uji 

ini adalah sebagai berikut:  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  ≥  𝛼 =  0,05), maka data berdistribusi normal.  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  <  𝛼 =  0,05), maka data tidak berdistribusi 

normal.92 

2) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah model linier yang dipilih 

benar-benar sesuai dengan keadannya atau sebaliknya. Data yang baik 

seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel independen (X) 

dengan variabel dependen (Y). Adapun rumusan hipotesis dari uji linieritas. 

𝐻0: Data berpola linear  

𝐻1 : Data tidak berpola linear 

 Adapun rumus untuk uji linieritas adalah sebagai berikut: 

1) Mencari jumlah kuadrat regresi (��𝑅��(𝑎)) 

��𝑅��(𝑎) =
(∑ �)2

�
  

2) Mencari jumlah kuadrat regresi (��𝑅��(�/𝑎)) 

��𝑅��(�/𝑎) = �. {∑ 𝑋� −
(∑ 𝑋).(∑ �)

�
}  

3) Mencari jumlah kuadrat residu (��𝑅��) 

��𝑅�� = ∑ �2 − ��𝑅��(�/𝑎) − ��𝑅��(𝑎)  

4) Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (𝑅��𝑅��) 

 
92 Dwi Priyanto, Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS  (Yogyakarta: Gava 

Media, 2013), hlm. 58. 
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𝑅��𝑅�� =
𝐽�𝑅𝑒𝑠

�−2
  

5)  Mencari jumlah kuadrat error (��𝐸) 

 ��𝐸 = ∑ {∑ �2 −
(∑ �)2

�
}𝑘  

6)  Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (��𝑇𝐶) 

��𝑇𝐶 = ��𝑅�� − ��𝐸   

7)  Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (𝑅��𝑇𝐶) 

𝑅��𝑇𝐶 =
𝐽�𝑇𝐶

𝑘−2
  

8)  Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (𝑅��𝐸) 

𝑅��𝐸 =
𝐽�𝐸

�−𝑘
  

9)  Mencari nilai 𝐹ℎ𝑖���� 

𝐹ℎ𝑖���� =
𝑅𝐽�𝑇𝐶

𝑅𝐽�𝐸
  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai 𝐹ℎ𝑖���� dan 𝐹�𝑎���.  

• Jika 𝐹ℎ𝑖���� ≤ 𝐹�𝑎��� maka 𝐻0 diterima. 

• Jika 𝐹ℎ𝑖���� > 𝐹�𝑎��� maka 𝐻0 ditolak 

Selain itu, dasar pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi/probabilitas yaitu; 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity >  0,05 maka 

hubungan antar variabel adalah linier,  

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity ≤ 0,05 maka 

hubungan antar variabel adalah tidak linier. 
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b. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah 

variabel. Analisis regresi sederhana (univariate) yang dimaksud adalah 

analisis regresi dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu. Untuk 

mengetahui pengaruh antara disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi SPLDV maka digunakan 

analisis regresi linier sederhana. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah menggunakan 

rumus berikut: 

�̂ = 𝒂 + �𝑿 

𝑎 = �̅ − ��̅�  

� =
∑(𝑋−�̅�)(�−�̅)

∑(𝑋−�̅�)2    

Keterangan: :  

�̂ = Variabel Terikat  

𝑋 =  Variabel bebas  

𝑎 = Intersep (nilai Y, bila 𝑋 = 0) 

� = Koefisien Regresi 

2) Uji t  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi yang ditemukan itu 

berlaku untuk seluruh populasi yang ada. Dalam penelitian ini digunakan 

rumus uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial disposisi 
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matematis berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran 

matematis. Singkatnya, uji t membandingkan nilai rata-rata satu sama lain 

untuk menentukan adanya signifikansi statistik.93 Caranya dengan 

membandingkan antara nilai �ℎ𝑖���� dengan ��𝑎���. Jika nilai �ℎ𝑖���� > ��𝑎��� 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (��) = � − 2, maka 

𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima yang berarti variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel terikat. Jika sebaliknya, 

maka variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada variabel terikat.  

 Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji t, di antaranya: 

1) Menentukan hipotesis 

𝐻0: tidak terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik. 

𝐻1: terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik. 

2) Menentukan taraf signifikan  

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 

5%. 

3) Menghitung �ℎ𝑖����dan �𝑘𝑟𝑖�𝑖� 

4) Dasar pengambilan Keputusan 

a) �ℎ𝑖���� ≤ �𝑘𝑟𝑖�𝑖�, 𝐻0 diterima. 

 
93 Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015). 
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b) �ℎ𝑖���� > �𝑘𝑟𝑖�𝑖�, 𝐻1 ditolak. 

5) Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Berikut ini disajikan analisis statistika deskriptif yang diperoleh 

berdasarkan skor masing-masing variabel. 

1) Disposisi Matematis Peserta Didik 

Guna memperoleh data terkait disposisi matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 49 Makassar, peneliti melakukan penyebaran angket kepada 

102 peserta didik kelas VIII dengan menggunakan instrumen penelitian yang 

sudah dinyatakan valid. Berdasarkan skor yang didapat peserta didik, 

diperoleh hasil statistik deskriptif disposisi matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 49 Makassar sebagai berikut. 

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif Disposisi Matematis Peserta Didik 
Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 N Minimum Maksimum Mean Standar 
Deviasi 

Disposisi Matematis 

Valid N(listwise) 

102 

102 

18 52 37,30 6,847 

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa skor tertinggi yang diperoleh 

dari 102 peserta didik kelas SMP Negeri 49 Makassar adalah 52 dan skor 

terendah adalah 18. Rata-rata (mean) skor angket disposisi matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar sebesar 37,30 dan standar 

deviasinya sebesar 6,847. 
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Kemudian untuk menentukan mean disposisi matematis yang akan 

dikategorikan ke dalam tiga kategori dengan menentukan interval sebagai 

berikut.94 

Tabel 4. 2 Rumus Kategori Disposisi Matematis 

Kategorisasi Rumus 

Tinggi 𝑋 > ��𝑎� + ��   

𝑋 > 37,30 + 6,847  

𝑋 > 44,147  

Sedang ��𝑎� − �� < 𝑋 ≤ ��𝑎� + ��  

37,30 − 6,847 < 𝑋 ≤ 37,30 + 6,847     

30,453 < 𝑋 ≤ 44,147  

Rendah 𝑋 ≤ ��𝑎� − ��   

𝑋 ≤ 37,30 − 6,847    

𝑋 ≤ 30,453  

Selanjutnya, untuk mencari frekuensi dan persentase berdasarkan 

kelas yang sudah dibuat dengan bantuan SPSS 25 for Windows dengan hasil 

berikut: 

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Disposisi Matematis (X) 

 Frekuensi Valid Percent 

Valid Rendah 20 19,6 

Sedang 65 63.7 

Tinggi 17 16.7 

Total 102 100.0 

 
94 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi Ed 2, Ed II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012). 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik 

sebagai sampel, ada 20 (19,6%) peserta didik yang memiliki tingkat disposisi 

matematis rendah, 65 (63,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis sedang, dan 17 (16,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik 

SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat disposisi matematis dengan 

kategori sedang. 

b. Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik  

Untuk memperoleh data tentang kemampuan penalaran matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar, peneliti memberikan tes 

yang bertujuan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis yang 

berjumlah 5 soal kepada responden sebanyak 102 peserta didik kelas VIII 

dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah dinyatakan valid dan 

reliabel. Berdasarkan skor yang didapat peserta didik, diperoleh hasil 

statistik deskriptif kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 49 Makassar sebagai berikut. 

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Penalaran Matematis 
Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 N Minimum Maksimum Mean Standar 
Deviasi 

Kemampuan Penalaran 

Matematis 

102 

 

5 75 27,65 14,483 

Valid N(listwise) 102     

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa skor tertinggi yang diperoleh 

dari 102 peserta didik kelas SMP Negeri 49 Makassar adalah 75 dan skor 
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terendah adalah 5. Rata-rata (mean) skor tes kemampuan penalaran 

matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar sebesar 27,65 

dan standar deviasinya sebesar 14,483. 

Kemudian untuk menentukan mean kemampuan penalaran 

matematis yang akan dikategorikan ke dalam tiga kategori dengan 

menentukan interval sebagai berikut.95 

Tabel 4. 5 Interval Nilai Kategori Kemampuan Penalaran Matematis (Y) 

Kategorisasi Interval Nilai 

Tinggi � > 80 

Sedang 60 < � ≤ 80 

Rendah � ≤ 60 

 Selanjutnya, mencari frekuensi dan persentase berdasarkan kelas 

yang sudah dibuat dengan bantuan SPSS 25 for Windows dengan hasil 

berikut: 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Kemampuan Penalaran Matematis (Y) 

 Frekuensi 
Valid 

Percent 

Valid 

Rendah 100 98,0 

Sedang 2 2,0 

Tinggi 0 0,0 

Total 102 100.0 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik 

sebagai sampel, ada 100 (98,0%) peserta didik yang memiliki tingkat 

kemampuan penalaran matematis rendah, 2 (2,0%) peserta didik memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis sedang, dan tidak ada peserta 

didik yang memiliki tingkat kemampuan penalaran matematis tinggi. 

 
95 Rosyidah, Hidayanto, and Muksar. 
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 

Makassar memiliki tingkat kemampuan penalaran matematis dengan 

kategori rendah. 

2. Hasil Analisis Statistika Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi linier sederhana, syarat yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut. 

1) Uji Normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau menentukan data 

yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian untuk 

uji normalitas data dengan menguji residual Kolmogorof-Smirnov dengan 

menggunakan bantuan SPSS 25 for Windows adalah sebagai berikut. 

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  ≥  𝛼 =  0,05), maka data berdistribusi 

normal.  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  <  𝛼 =  0,05), maka data tidak 

berdistribusi normal.96 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

   Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

 
96 Dwi Priyanto, Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS  (Yogyakarta: Gava 

Media, 2013), hlm. 58. 
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 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 

yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat apakah berbentuk linier atau 

tidak. Untuk mempermudah perhitungan uji linieritas data, perhitungan 

dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0 for Windows. Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji linieritas adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity ≥  0,05 

maka hubungan antar variabel adalah linier. 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity <  0,05 

maka hubungan antar variabel adalah tidak linier.97 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Linieritas Data 

 Sig. 

Kemampuan Penalaran 

Matematis* Disposisi 

Matematis 

Between 

Groups 

Deviation 

from 

Linearity 

.682 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

 Dari hasil output di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,682 

antara variabel disposisi matematis dengan kemampuan penalaran 

matematis peserta didik. Karena nilai signifikansi (0,682) lebih besar 

 
97 Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk 

Riset (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 74. 
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daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis dengan 

kemampuan penalaran matematis memiliki hubungan yang linear.  

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen.98 Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis, dapat dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 25.0 for Windows atau dengan rumus:  

�̂ = 𝒂 + �𝑿 

Keterangan: :  

�̂ = Variabel Terikat  

𝑋 =  Variabel bebas  

𝑎 = Intersep (nilai Y, bila 𝑋 = 0) 

� = Koefisien Regresi 

Dasar pengambilan keputusan pada pengujian regresi sederhana 

yaitu: 

• Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan niai 

probabilitas Sig. (0,05 ≤  𝐻0.), 𝐻0 diterima. Artinya tidak signifikansi. 

 
98 Sugiyono. 
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• Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

(0,05 ≥  𝐻0.), 𝐻0 ditolak. Artinya signifikansi.99 

Dari perhitungan menggunakan SPSS 25.0 for Windows yang telah 

dilakukan akan muncul beberapa tabel yang menunjukkan hasil perosesan 

data. 

Tabel 4. 9 Coefficient 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 1,630 7,572 

Disposisi Matematis .697 ,200 

a. Dependent Variable: Kemampuan Penalaran Matematis 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

Tabel Coefficient di atas menunjukkan nilai 𝑎 pada kolom B sebesar 

1,630. Sedangkan nilai b adalah 0,697. Sehingga persamaan regresi dapat 

ditulis sebagai berikut 

�̂ = 𝒂 + �𝑿     

�̂ = 1,630 + 0,697𝑋  

Berdasarkan tabel coefficient, menunjukkan persamaan �̂ = 1,630 +

0,697𝑋  dimana persamaan tersebut menyatakan bahwa jika tidak ada 

kenaikan nilai dari variabel X (𝑋 = 0), maka nilai variabel Y adalah 1,630. 

Koefisien regresi sebesar 0,697 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) satu nilai pada variabel X (disposisi matematis) akan 

memberikan kenaikan pada variabel Y (Kemampuan penalaran matematis) 

sebesar 0,697 satuan. 

 
99 Sarjono dan Julianti, hlm 101. 
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Tabel 4. 10 Model Summary 

Model R R Square 

1 .330a .109 

        Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 
Tabel di atas menjelaskan nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 

0,330 dan nilai koefisien determinannya sebesar 0,109. Hasil tabel Summary 

di atas menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar 10,9%, sisanya 89,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2) Uji t 

Untuk menguji hipotesis apakah variabel disposisi matematis 

berpengaruh terhadap variabel kemampuan komunikasi matematis maka 

perlu uji t. Pada uji t ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. 

Untuk melakukan uji t akan dibantu dengan SPSS 25.0 for Windows dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Hasil Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) .215 .830 

Disposisi Matematis 3.493 .001 

Sumber: Hasil Olah SPSS 25.0 for Windows 

Dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% atau 𝛼 = 0,05 maka ��𝑎��� dapat 

dicari pada tabel signifikansi 
0,05

2
= 0,025 (uji 2 sisi) dengan �� = � − 2 =

102 − 2 = 100, sehingga  ��𝑎��� = 1,98. Berdasarkan Tabel 4.11, untuk 

variabel disposisi matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖���g = 3,493. Karena  

�ℎ𝑖����(3,493) > ��𝑎���(1,98) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

disposisi matematis berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 
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penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

B. Pembahasan 

1. Deskripsi Disposisi Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel Di SMP Negeri 49 Makassar 

  Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 

25.0 for windows dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik sebagai 

sampel, ada 20 (19,6%) peserta didik yang memiliki tingkat disposisi 

matematis rendah, 65 (63,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis sedang, dan 17 (16,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik 

SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat disposisi matematis dengan 

kategori sedang. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa peserta didik 

yang kurang memiliki rasa percaya diri, tekun, minat dan memiliki rasa ingin 

tahu, fleksibel, dan reflektif terhadap matematika. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh Sukamto (2013) bahwa peserta didik yang gagal dalam 

memecahkan permasalahan matematika cenderung akan kurang percaya 

diri, sehingga menjadi hambatan bagi peserta didik dalam proses 

pembelajaran.100  

 
100 Sukamto, ‘Strategi Quantum Learning Dengan Pendekatan Konstruktivisme Untuk 

Meningkatkan Disposisi Dan Penalaran Matematis Siswa’, Jurnal: UNNES Journal of Primary 

Educational, II.2 (2013), 91–98 <https://doi.org/2252 - 6404>. 
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 Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi disposisi 

matematis diantaranya adalah teman sebaya, fasilitas sekolah, dan 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Guru harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan memilih metode 

pembelajaran yang sesuai agar peserta didik tidak jenuh dalam 

pembelajaran.101 Peran orang tua juga sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan disposisi matematika, karena dengan adanya keterlibatan aktif 

dan positif dari orang tua mampu membantu peserta didik untuk mengatasi 

tantangan matematika, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya 

diri, dan meningkatkan prestasi belajar.102 

  Dari hasil penelitian tersebut juga didukung oleh teori dari Vygotsky 

(1978) yaitu interaksi sosial antara anak dan orang tua memainkan peran 

penting dalam perkembangan kognitif anak.103 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

disposisi matematis peserta didik SMP Negeri 49 Makassar dapat terwujud 

dengan baik jika guru dan orang tua memerankan peranannya dengan baik, 

sehingga dapat terlaksananya proses pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan. 

2. Deskripsi Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik Pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 
101 Febriyani, Hakim, and Nadun. 
102 Hardika Saputra, ‘Peran Orang Tua Dalam Mendukung Pembelajaran Matematika Di 

Rumah Bagi Siswa Sekolah Dasar’, Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan 

Matematika, 2.5 (2024), 313–29 <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i5.1230>. 
103 Lev Semyonovich Vygotsky, Mind in Sosiety: The Development of Higher Physchological 

Processes (Harvar University Press). 
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  Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan individu 

untuk berpikir logis, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

informasi matematika yang ada. Ini bukan hanya tentang menghafal rumus 

atau menyelesaikan soal, melainkan tentang memahami mengapa suatu 

konsep berlaku dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 25.0 for Windows 

dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik sebagai sampel, terdapat 100 

(98,0%) peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan penalaran 

matematis rendah, 2 (2,0%) peserta didik memiliki tingkat kemampuan 

penalaran matematis sedang, dan tidak ada peserta didik yang memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis tinggi.. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis dengan kategori rendah. Hal ini 

disebabkan karena masih banyak peserta didik yang belum paham terkait 

cara untuk memberikan penjelasan dengan model, menggunakan pola untuk 

menganalisis situasi matematika, dan menarik kesimpulan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) yaitu ada 

beberapa faktor peserta didik yang sering melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan matematika, diantaranya tidak menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal, tidak mengetahui rumus apa yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal, kurang mengerti langkah-langkah penyelesaian soal, dan 
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tidak memiliki minat belajar.104 Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya, 1) faktor jasmani yang berupa kesehatan yang 

ada dalam diri peserta didik, 2) faktor psikologi yang berupa minat, motivasi, 

sikap, bakat, intelegensi dan perhatian peserta didik itu sendiri, dan 3) faktor 

lingkungan belajar yang berupa teman, guru, bahan ajar, model dan metode 

pembelajaran, dan keluarga. 

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis yaitu dengan melakukan pembelajaran 

aktif, gunakan bahan ajar yang menarik, mendorong peserta didik untuk 

berpikir kritis, serta memberikan umpan balik, sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, interaktif, dan kolaboratif. 

3. Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel Di SMP Negeri 49 Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel di 

SMP Negeri 49 Makassar. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis regresi 

linier sederhana berdasarkan nilai Sig. sebesar 0,001 <  0,05, sehingga 𝐻0 

ditolak dan 𝐻1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

 
104 Pratama. 
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disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis peserta 

didik pada materi persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Regi Akmal Fauzan, menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara disposisi matematis 

dengan kemampuan penalaran matematis peserta didik. Artinya, semakin 

tinggi disposisi matematis peserta didik, semakin tinggi pula kemampuan 

penalaran matematisnya.105 Kemudian didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Viranty Putri menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik.106 Selain itu, didukung oleh teori dari Bandura 

bahwa peserta didik dengan disposisi matematika yang tinggi cenderung 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam kemampuan matematika 

mereka. Kepercayaan diri ini akan memotivasi mereka untuk berusaha lebih 

keras dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks, sehingga 

meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik.107 

Dari hasil persamaan regresi linear diperoleh bahwa nilai koefisien 

regresi � = 0,697 mempunyai harga yang positif, artinya apabila disposisi 

matematis peserta didik (X) meningkat satu satuan, maka kemampuan 

penalaran matematis (Y) akan bertambah 0,697. Begitupun sebaliknya, jika 

disposisi matematis berkurang satu satuan, maka nilai kemampuan 

 
105 Fauzan and others. 
106 Putri. 
107 Bandura. 
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penalaran matematis akan berkurang sebesar 0,697. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa disposisi matematis berbanding lurus dengan 

kemampuan penalaran matematis peserta didik.  

Dari hasil uji coba signifikan diperoleh bahwa disposisi matematis 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis 

peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil output yang diperoleh dari nilai 

koefisien determinannya sebesar 0,109 yang menunjukkan adanya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 10,9%, sisanya 89,1% 

dipengaruhi faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan 

penalaran matematis yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri 

peserta didik itu sendiri seperti keluarga, faktor sekolah, serta faktor 

masyarakat yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar peserta didik 

sehingga akan berdampak pada kemampuan penalaran matematis peserta 

didik.108  

 

 

 
108 Zalyana, Psikologi Pembelajaran (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat 

disposisi matematis dengan kategori sedang. 

2. Rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat 

kemampuan penalaran matematis dengan kategori rendah. 

3. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial untuk variabel disposisi 

matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖����(3,493) > ��𝑎���(1,98) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis peserta 

didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel di SMP 

Negeri 49 Makassar. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan sebagai 

penyempurnaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut 

1. Bagi guru-guru matematika, khusunya di SMP Negeri 49 Makassar 

agar dapat memperkuat disposisi matematis peserta didik melalui 

soal yang berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis dan 

pembelajaran matematika yang menyenangkan.  
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2. Bagi peserta didik , khususnya peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 

Makassar, agar lebih rajin dan semangat dalam mengerjakan soal-

soal yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis, 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk menggali dan mengembangkan penelitian ini dengan 

meninjau variabel bebas selain kemampuan penalaran matematis, 

serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan seberapa besar 

pengaruh variabel yang diteliti. 
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Lampiran 1 Angket Disposisi Matematis 

1. Data Uji Coba Angket Disposisi Matematis 
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2. Uji Validitas Angket 
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3. Uji Reliabilitas Angket 

 

4. Kisi-Kisi Angket 

No. Indikator Sub Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Butir (+) (-) 

1 Percaya diri 

dalam 

menggunakan 

matematika 

Keyakinan individu terkait 

kemampuannya untuk 

belajar dan menyelesaikan 

masalah matematika. 

1, 7 2, 9 4 

2 Tekun 

mengerjakan 

tugas 

matematika 

Kemauan peserta didik 

untuk berusaha lebih keras 

dalam menyelesaikan 

tugas matematika yang 

sulit. 

- 4, 13 4 

3 Minat dan Rasa 

Ingin Tahu 

pada 

matematika 

Ketertarikan peserta didik 

terhadap matematika dan 

keinginan untuk 

mempelajari lebih dalam 

tentang matematika 

10  19 4 

4 Fleksibel 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

Kemampuan peserta didik 

untuk mengeksplorasi ide-

ide matematika dan 

mencoba berbagai metode 

untuk untuk 

menyelesaikan masalah 

16 15 4 
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matematika. 

5 Reflektif dalam 

matematika 

Mampu untuk 

mengevaluasi dan 

mempertimbangkan 

kesimpulan dari 

permasalahan matematika 

12, 18 5, 17 4 

Jumlah Butir 6 8 14 

5. Lembar Angket 

ANGKET DISPOSISI MATEMATIS 

I. Identitas Diri 

Nama : 

No. Urut : 

Kelas : 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

Sebelum Anda mengerjakan, perhatikan petunjuk pengisian berikut ini: 

1. Bacalah pernyataan dengan seksama dan berilah tanda (√) pada lembar 

jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan Anda dengan keterangan jawaban 

sebagai berikut:  

SS  : bila pernyataan sangat setuju dengan keadaan Anda  

S  : bila pernyataan setuju dengan keadaan Anda  

TS  : bila pernyataan tidak setuju dengan keadaan Anda  

STS  : bila pernyataan sangat tidak setuju dengan keadaan Anda 

2. Semua jawaban adalah benar, maka isilah sesuai dengan kondisi diri Anda yang 

sebenarnya. Setiap orang bisa mempunyai respon yang berbeda. 

3. Jika Anda hendak mengubah jawaban, silahkan memberi dua garis datar (=) 

pada jawaban yang salah, lalu silahkan centang (√) pada jawaban yang 

dikehendaki. 
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4. Usahakan semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 

Pengisian angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 

jawaban yang Anda berikan terjamin kerahasiaannya serta tidak mempengaruhi 

nilai mata pelajaran Anda. 

5. Selamat mengerjakan. 

No. Pernyataan 
Jawaban Alternatif 

SS S TS STS 

1.  Saya percaya bahwa saya mampu 

menyelesaikan tugas matematika apa pun jika 

saya berusaha 

    

2.  Saya merasa yakin bahwa nilai matematika 

saya akan tetap rendah meskipun telah belajar 

    

3.  Saya belajar matematika ketika hanya di 

sekolah saja 

    

4.  Saya tidak peduli jika saya membuat kesalahan 

dalam menyelesaikan matematika 

    

5.  Saya selalu menggunakan cara yang sama 

untuk menyelesaikan soal matematika, 

meskipun tidak berhasil 

    

6.  Saya yakin dapat memperoleh nilai yang baik 

dalam matematika 

    

7.  Saya merasa malu diketahui orang lain jika 

memperoleh nilai yang kurang baik dalam 

matematika 

    

8.  Saya suka mempelajari hal-hal baru tentang 

matematika 

    

9.  Saya mampu menyelesaikan soal matematika 

dengan berbagai metode 

    

10.  Saya hanya belajar matematika ketika akan 

menghadapi ujian  

    

11.  Saya tidak mudah menyerah ketika terjebak     
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pada masalah matematika yang sulit 

12.  Saya malas untuk berlatih mengerjakan soal 

matematika 

    

13.  Saya suka mempelajari matematika dari 

berbagai sumber 

    

14.  Saya malas mengerjakan soal matematika 

yang sulit 
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Lampiran 2. Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

1. Data Uji Coba Tes 

No. Responden S1 S2 S3 S4 S5 TOTAL 

1 Resp 1 15 5 15 5 10 50 

2 Resp 3 10 10 5 5 5 35 

3 Resp 5 10 5 15 15 10 55 

4 Resp 18 15 20 5 5 5 50 

5 Resp 29 10 5 10 5 10 40 

6 Resp 31 5 10 5 20 5 45 

7 Resp 32 10 13 13 8 5 49 

8 Resp 38 10 5 5 5 10 35 

9 Resp 43 10 5 5 5 0 25 

10 Resp 50 10 5 5 0 5 25 

11 Resp 47 10 5 10 7 5 37 

12 Resp 61 15 20 5 15 10 65 

13 Resp 63 10 10 5 0 10 35 

14 Resp 65 5 5 5 5 7 27 

15 Resp 67 10 10 8 5 10 43 

16 Resp 68 5 5 5 0 0 15 

17 Resp 75 5 5 20 15 5 50 

18 Resp 83 5 10 5 5 15 40 

19 Resp 91 5 7 5 5 20 42 

20 Resp 93 10 10 5 15 5 45 

21 Resp 96 5 5 5 0 5 20 

22 Resp 100 5 5 5 5 5 25 

23 Resp 104 10 0 10 5 5 30 

24 Resp 109 5 5 5 0 5 20 

25 Resp 113 15 10 10 5 5 45 

26 Resp 117 5 15 5 5 10 40 

27 Resp 120 5 15 5 10 5 40 

28 Resp 122 5 5 15 8 15 48 

29 Resp 129 10 5 5 15 20 55 

30 Resp 135 15 0 5 5 0 25 
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2. Uji Validitas Tes 

 

3. Uji ReliabilItas Tes 

 

4. Kisi-Kisi Tes  

Indikator Penalaran Indikator Materi No. Item 

Memberikan 

penjelasan dengan 

model 

Membuat pemisalan dengan 

simbol, berupa huruf. 

1, 2, 3, 4, dan 

5 

Membuat model matematika 

dari permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan 

SPLDV 

Menggunakan pola Menentukan penyelesaian 
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untuk menganalisis 

situasi matematika 

SPLDV dengan metode 

substitusi, eliminasi, 

campuran (eliminasi dan 

substitusi), atau grafik 

Menarik kesimpulan Menjelaskan jawaban akhir 

atau solusi dari suatu sistem 

persamaan. 

 

4. Lembar Tes 

TES KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal berikut. 

2. Kerjakan pada kertas jawaban yang telah disediakan dengan menuliskan 

identitas berupa nama, kelas, dan nomor urut absen. 

3. Bacalah permasalahan dengan hati-hati dan teliti. 

4. Apabila ada soal yang tidak jelas silahkan bertanya pada guru.  

5. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan tidak 

berpengaruh pada nilai akademik. 

6. Kerjakan secara individu  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

Soal Nomor 1 

Bu Rika membeli 10 buah apel dan 4 buah mangga seharga Rp36.000,00. 

Sedangkan Bu Tanti membeli 5 buah apel dan 8 buah mangga seharga 

Rp27.000,00. Tentukanlah harga 2 buah apel dan harga 3 buah mangga! 

Soal Nomor 2 
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Raisa membeli kue untuk merayakan ulang tahun adiknya bersama dengan 

teman-teman dan keluarga besarnya. Kue yang dibeli Raisa ada 2 rasa, yaitu 

kue rasa coklat dan kue rasa keju. Harga 1 kue rasa coklat sama dengan 3 kali 

harga 1 kue rasa keju. Jika harga 4 kue rasa coklat dan 3 kue rasa keju adalah 

Rp600.000,00, tentukanlah harga yang harus dibayar Raisa untuk membeli 3 

kue rasa coklat dan 2 kue rasa keju! 

Soal Nomor 3 

Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 70 m. Selisih 

panjang dan lebarnya adalah 5 m. Tentukanlah luas lapangan tersebut! 

Soal Nomor 4 

Aldo berenang di kolam A selama 20 menit dan di kolam B selama 15 menit 

dengan membakar total 300 kalori. Kemudian, Aldo berenang lagi di kolam A 

selama 15 menit dan di kolam B selama 30 menit dengan membakar total 

350 kalori. Tentukanlah banyak kalori yang Aldo bakar saat berenang di 

kolam A selama 1 jam? 

Soal Nomor 6 

Dua tahun yang lalu, seorang ayah memiliki umur 6 kali dari umur anaknya. 

18 tahun kemudian umurnya akan menjadi dua kali umur anaknya. 

Tentukanlah umur mereka saat ini! 

 

 

 

 



108 
 

 
 

5. Rubrik Penskoran Tes 

No. Soal Jawaban Skor Total 

1. Bu Rika 

membeli 10 

buah apel 

dan 4 buah 

mangga 

seharga 

Rp36.000. 

Sedangkan 

Bu Tanti 

membeli 5 

buah apel 

dan 8 buah 

mangga 

seharga 

Rp27.000. 

Tentukanlah 

harga 2 

buah apel 

dan harga 3 

buah 

mangga 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

• 𝑥 = harga 1 buah apel 

• � = harga 1 buah mangga 

Maka model matematika: 

• Untuk Bu Rika: 10𝑥 + 4� = 36.000 

• Untuk Bu Tanti: 5𝑥 + 8� = 27.000 

Ditanya: 

Tentukan harga 2 buah apel dan harga 3 buah 

mangga! 

5 

20 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Menyelesaikan sistem persamaan:  

10𝑥 +  4� =  36000   × 1   10𝑥 + 4� = 36000  

 5𝑥 +  8� =  27000     × 2   10𝑥 + 16� = 54000 

                   −12� = −18000   

          � =
−18000

−12
  

                      � = �. �𝟎𝟎 

5𝑥 + 8� = 27000  

5𝑥 + 8(1500) = 27000  

5𝑥 + 12000 = 27000  

         5𝑥 = 27000 − 12000    

         5𝑥 = 15000 

            𝑥 =
15000

5
 

        𝒙 = �𝟎𝟎𝟎 

• harga 2 buah apel: 2𝑥 = 2(3000) = 6000 

• harga 3 buah mangga: 3� = 3(1500) = 4500  
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Menarik Kesimpulan 

Jadi, diperoleh harga 2 buah apel adalah 

Rp6.000,00 dan 3 harga buah mangga adalah 

Rp4.500,00 

5 

2. Raisa 

membeli 

kue untuk 

merayakan 

ulang tahun 

adiknya 

bersama 

dengan 

teman-

teman dan 

keluarga 

besarnya. 

Kue yang 

dibeli Raisa 

ada 2 rasa, 

yaitu kue 

rasa coklat 

dan kue 

rasa keju. 

Harga 1 kue 

rasa coklat 

sama 

dengan 3 

kali harga 1 

kue rasa 

keju. Jika 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 𝑥 = ℎ𝑎𝑟�𝑎 1 ��� ����𝑎� 

                   � = ℎ𝑎𝑟�𝑎 1 ��� ����  

Adapun persamaan yang diperoleh dari 

informasi soal: 

o Harga 1 kue coklat sama dengan 3 kali harga 

1 kue keju:  

𝑥 = 3�  

o Harga 4 kue coklat dan 3 kue keju adalah 

Rp600.000,00  

4𝑥 + 3� = 600.000  

Ditanya: 

Tentukanlah harga yang harus dibayar Raisa 

untuk membeli 3 kue rasa coklat dan 2 kue rasa 

keju! 

5 

20 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Untuk mencari nilai y, maka substitusi 𝑥 = 3� ke 

persamaan 4𝑥 + 3� = 600.000, sehingga 

diperoleh; 

4𝑥 + 3� = 600.000  

4(3�) + 3� = 600.000  

12� + 3� = 600.000  

    15� = 600.000  

  � =
600.000

15
  

� = �𝟎. 𝟎𝟎𝟎  

10 
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harga 4 kue 

rasa coklat 

dan 3 kue 

rasa keju 

adalah 

Rp600.000, 

tentukanlah 

harga yang 

harus 

dibayar 

Raisa untuk 

membeli 3 

kue rasa 

coklat dan 2 

kue rasa 

keju! 

 

Selanjutnya, substitusi nilai � = 40.000 ke 

persamaan 𝑥 = 3� untuk memperoleh nilai 𝑥, 

sehingga; 

𝑥 = 3�   

𝑥 = 3(40.000)  

𝒙 = ��𝟎. 𝟎𝟎𝟎  

Langkah terakhir hitung total harga yang 

ditanyakan: 

o Harga 3 kue coklat: 3𝑥 = 3(120.000) =

360.000 

o Harga 2 kue keju: 2� = 2(40.000) = 80.000 

o Total harga: 360.000 +  80.000 =  440.000 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, Raisa harus membayar sebesar 

Rp440.000,00 untuk membeli 3 kue coklat dan 2 

kue keju! 

5 

3. Keliling 

lapangan 

yang 

berbentuk 

persegi 

panjang 

adalah 70m. 

Selisih 

panjang dan 

lebarnya 

adalah 5m. 

Hitunglah 

luas 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

� = 𝑃𝑎��𝑎�� �𝑎�𝑎��𝑎�  

� = ���𝑎𝑟 �𝑎�𝑎��𝑎�  

Diketahui: 

Keliling persegi Panjang (K) = 70m 

� − � = 5�  

Ditanya: Luas lapangan? 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Diketahui keliling persegi panjang adalah 70m, 

maka ditulis 

2(� + �) = 70  

10 
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lapangan 

tersebut! 

 

      � + � =
70

2
  

 � + � = 35 ……….. (1) 

Diketahui juga bahwa selisih panjang dan 

lebarnya adalah 5 m, maka ditulis 

� − � = 5 ………. (2) 

Sehingga diperoleh SPLDV: 

� + � = 35  

� − � = 5  

    2� = 40  

 � =
40

2
  

 𝒑 = �𝟎 m 

Selanjutnya, substitusi nilai p ke pers (2) 

diperoleh 

  � − � = 5  

20 − � = 5  

 −� = 5 − 

   𝒍 = �� m 

Maka luas lapangan tersebut adalah 

� = � × � = 20� × 15� = 300�2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, luas lapangan berbentuk persegi panjang 

adalah 300�2 

5 

4. Aldo 

berenang di 

kolam A 

selama 20 

menit dan di 

kolam B 

selama 15 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

𝑥 = Jumlah kalori yang terbakar per menit di 

kolam A 

� = Jumlah kalori yang terbakar per menit di 

kolam B 

 

5 20 
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menit 

dengan 

membakar 

total 300 

kalori. 

Kemudian, 

Aldo 

berenang 

lagi di 

kolam A 

selama 15 

menit dan di 

kolam B 

selama 30 

menit 

dengan 

membakar 

total 350 

kalori. 

Berapa 

banyak 

kalori yang 

kamu bakar 

saat 

berenang di 

kolam A 

selama 1 

jam? 

Persamaan: 

20𝑥 + 15� = 300     (Persamaan I) 

15𝑥 + 30� = 350     (Persamaan II) 

Ditanya: banyak kalori yang Aldo bakar saat 

berenang di kolam A selama 1 jam? 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Dengan menggunakan metode eliminasi maka 

diperoleh: 

20𝑥 + 15� = 300    × 2    40𝑥 + 30� = 600 

15𝑥 + 30� = 350    × 1    15𝑥 + 30� = 350 

        25𝑥 = 250  

             𝑥 =
250

25
   

𝑥 = 10  

Jadi, Aldo membakar 10 kalori per menit di 

kolam A. Sehingga untuk mencari tahu berapa 

banyak kalori yang terbakar dalam 1 jam = 60 

menit, maka kalikan 10 kalori/menit dengan 60 

menit. Diperoleh, 

= 10
𝑘𝑎��𝑟𝑖

���𝑖�
× 1 �𝑎�  

= 10
𝑘𝑎��𝑟𝑖

���𝑖�
× 60 ���𝑖�  

= 600 �𝑎��𝑟𝑖  

10 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, Aldo membakar 600 kalori saat berenang di 

kolam A selama 1 jam. 5 
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5. Dua tahun 

yang lalu, 

seorang 

laki-laki 

memiliki 

umur 6 kali 

dari umur 

anaknya. 18 

tahun 

kemudian 

umurnya 

akan 

menjadi dua 

kali umur 

anaknya. 

Carilah 

umur 

mereka saat 

ini! 

 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

• 𝑥 = ���𝑟 𝑎�𝑎ℎ �𝑎𝑎� 𝑖�𝑖 

• � = ���𝑟 𝑎�𝑎� �𝑎𝑎� 𝑖�𝑖 

Berdasarkan informasi di atas, diperoleh: 

o Dua tahun yang lalu: 

• Umur ayah 2 tahun lalu: 𝑥 − 2 

• Umur anak 2 tahun lalu: � − 2 

• Hubungan umur mereka: 𝑥 − 2 = 6(� − 2) 

o 18 tahun yang kemudian: 

• Umur ayah 18 tahun kemudian: 𝑥 + 18 

• Umur anak 18 tahun kemudian: � + 18 

• Hubungan umur mereka: 𝑥 + 18 =

2(� + 18)  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Berdasarkan informasi di atas, maka diperoleh 

persamaannya: 

o Persamaan Pertama 

𝑥 − 2 = 6(� − 2)  

𝑥 − 2 = 6� − 12  

𝑥 − 6� = −12 + 2  

𝒙 − �� = −�𝟎  

o Persamaan Kedua 

𝑥 + 18 = 2(� + 18)  

𝑥 + 18 = 2� + 36  

 

10 
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 𝑥 − 2� = 36 − 18  

𝒙 − �� = ��  

Selanjutnya, untuk mencari umur ayah dan anak 

saat ini maka digunakan metode gabungan 

(eliminasi dan substitusi) pada persamaan yang 

diperoleh. 

𝑥 − 6� = −10  

𝑥 − 2� = 18  

     −4� = −28  

     � =
−28

−4
  

     � = �  

𝑥 − 2� = 18   

𝑥 − 2(7) = 18  

𝑥 − 14 = 18  

           𝑥 = 18 + 14  

              𝒙 = ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, umur ayah saat ini adalah 32 tahun dan anak 

7 tahun. 

5 
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Lampiran 3. Hasil Angket Disposisi Matematis dan Tes Kemampuan 

Penalaran Matematis 

NO. Responden 
Disposisi 

Matematis 
Kemampuan 

Penalaran Matematis 

1 Resp 3 44 35 

2 Resp 4 36 30 

3 Resp 6 26 5 

4 Resp 7 37 15 

5 Resp 8 45 10 

6 Resp 9 40 25 

7 Resp 11 50 75 

8 Resp 12 40 25 

9 Resp 13 36 35 

10 Resp 14 50 35 

11 Resp 15 36 45 

12 Resp 16 42 37 

13 Resp 17 37 40 

14 Resp 19 38 35 

15 Resp 20 25 35 

16 Resp 21 38 10 

17 Resp 22 41 5 

18 Resp 23 35 20 

19 Resp 24 45 35 

20 Resp 25 35 15 

21 Resp 26 42 39 

22 Resp 27 27 50 

23 Resp 28 41 35 

24 Resp 30 26 20 

25 Resp 33 28 15 

26 Resp 34 18 20 

27 Resp 35 37 35 

28 Resp 36 26 20 

29 Resp 37 36 25 

30 Resp 39 41 40 

31 Resp 40 43 35 

32 Resp 41 34 10 

33 Resp 42 46 5 

34 Resp 45 36 30 

35 Resp 46 37 10 
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36 Resp 48 28 20 

37 Resp 49 35 25 

38 Resp 51 36 15 

39 Resp 52 42 20 

40 Resp 53 47 35 

41 Resp 54 40 42 

42 Resp 55 33 15 

43 Resp 56 37 45 

44 Resp 57 38 5 

45 Resp 58 44 25 

46 Resp 59 31 20 

47 Resp 60 25 15 

48 Resp 62 42 35 

49 Resp 64 40 30 

50 Resp 66 47 5 

51 Resp 69 45 50 

52 Resp 70 37 30 

53 Resp 71 41 35 

54 Resp 73 48 25 

55 Resp 74 35 30 

56 Resp 76 36 30 

57 Resp 77 48 45 

58 Resp 78 38 35 

59 Resp 79 40 20 

60 Resp 80 45 52 

61 Resp 81 52 30 

62 Resp 82 42 15 

63 Resp 84 36 15 

64 Resp 85 34 35 

65 Resp 86 41 25 

66 Resp 87 30 40 

67 Resp 88 45 35 

68 Resp 89 40 45 

69 Resp 90 32 15 

70 Resp 92 40 45 

71 Resp 94 35 30 

72 Resp 95 32 15 

73 Resp 97 20 5 

74 Resp 98 37 35 

75 Resp 99 40 60 

76 Resp 101 27 30 
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77 Resp 102 46 35 

78 Resp 103 44 25 

79 Resp 105 41 35 

80 Resp 106 47 50 

81 Resp 107 30 15 

82 Resp 108 45 50 

83 Resp 110 41 30 

84 Resp 111 30 40 

85 Resp 112 40 45 

86 Resp 114 45 15 

87 Resp 115 30 25 

88 Resp 116 43 45 

89 Resp 118 37 15 

90 Resp 119 35 5 

91 Resp 121 40 25 

92 Resp 122 30 10 

93 Resp 124 34 15 

94 Resp 125 31 10 

95 Resp 126 30 70 

96 Resp 127 38 30 

97 Resp 128 26 20 

98 Resp 130 40 10 

99 Resp 131 36 25 

100 Resp 132 30 20 

101 Resp 133 25 5 

102 Resp 134 36 15 
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Lampiran 4. Hasil Analisis SPSS 25.0 

1. Analisis Statistik Deskritif 

 

2.  Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Normalitas Data 

 

b. Uji Linieritas Data 
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c. Uji Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

  



120 
 

 
 

Lampiran 5. Dokumentasi 
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ABSTRAK 

Nama  : Saskia Hairunnisa 

NIM  : 20700120047 

Judul : Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Peserta Didik pada Materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel di SMP Negeri 49 Makassar 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) deskripsi disposisi 

matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel, 

(2) deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel, (3) pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 49 

Makassar dengan populasi 136 peserta didik kelas VIII yang terbagi atas 5 

kelas, sedangkan sampel dari penelitian ini berjumlah 102 peserta didik yang 

dipilih menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random 

sampling). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

untuk disposisi matematis dan tes untuk kemampuan penalaran matematis. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik 

inferensial berupa uji regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) disposisi matematis   peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar berada pada kategori sedang. (2) 

kkemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 

Makassar berada pada kategori rendah. (3) Berdasarkan uji hipotesis secara 

parsial untuk variabel disposisi matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖����(3,493) >

��𝑎���(1,98) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis 

peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel di SMP 

Negeri 49 Makassar. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter peserta didik 

agar berilmu, berakhlak mulia, dan berbudi luhur.109 Pendidikan merupakan 

upaya untuk menumbuhkan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman 

dalam aktivitas sehari-hari.110 Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, nilai-nilai luhur, dan 

keterampilan yang dibutuhkan secara pribadi dan masyarakat.111  

Salah satu tujuan pendidikan yaitu sebagai arah pertumbuhan 

kehidupan peserta didik, artinya pendidikan membimbing seluruh 

kemampuan bawaan yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat mencapai 

tingkat keamanan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya sebagai individu 

dan anggota masyarakat.112 Jadi, pendidikan merupakan suatu proses 

pengembangan karakter yang dilakukan secara sadar dan terencana guna 
 

109 Moch Robbi Nugraha dan Basuki Basuki, ‘Kesulitan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SMP Di Desa Mulyasari Pada Materi Statistika’, Plusminus: Jurnal Pendidikan 

Matematika, 1.2 (2021), 235–48 <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.1259>. h. 1 
110 Sisca Afsari dan others, ‘Systematic Literature Review: Efektivitas Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Pada Pembelajaran Matematika’, Indonesian Journal of Intellectual 

Publication, 1.3 (2021), 189–97 <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.117>. 
111 D Pristiwanti dan others, ‘Pengertian Pendidikan’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 

4.6 (2022), 1707–15. 
112 Eka Yanuarti, ‘Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan 

Kurikulum 13’, Jurnal Penelitian, 11.2 (2018), 237–66 

<https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3489>. 
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dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari, sehingga 

menghasilkan nilai-nilai positif dan berbudi pekerti. 

Dalam pendidikan, pembelajaran matematika merupakan salah satu 

pembelajaran umum dan penting dipelajari di persekolahan. Matematika 

merupakan ilmu yang bersifat universal karena mendasari perkembangan 

teknologi modern dan peranannya dalam kehidupan nyata dapat memajukan 

daya pikir manusia.113 Saat ini, matematika akan selalu menjadi hal yang 

penting untuk kemajuan teknologi.114  

Pembelajaran matematika mencakup pembelajaran tentang 

komputasi. Belajar matematika tidak hanya perihal tentang penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian tetapi juga melibatkan konsep 

seperti aljabar, geometri, dan trigonometri.115 Pembelajaran matematika 

dapat membentuk pola pikir peserta didik terkait suatu pengertian, 

penalaran, dan pemecahan masalah.116 Jadi, pembelajaran matematika 

merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan perhitungan yang tidak 

hanya menggunakan benda nyata, tetapi juga menggunakan peristiwa nyata 

 
113 A Hidayatul Asror, ‘Meta-Analisis : PBL’, PRISMA Prosiding Seminar Nasional Matematika, 

2018, 508–13. 
114 Vika Conie Fatwa dan Ari Septian, ‘Kemampuan Literasi Matematis Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Problem Based Instruction Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika 

Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika’, 8.September (2019). 
115 Rurin Shofiyyanti, ‘Pengaruh Kecerdasan Numerik dan Kecerdasan Visual-Spasial 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII di MTsN Tunggangri’, Institutional 

Repository, UIN SATU Tulungagung, 2015, 17 <http://repo.iain-

tulunga.gung.ac.id/2945/3/BAB II.pdf>. 
116 S L D Pramesti, ‘Evaluasi Pembelajaran Matematika Pada Boarding School Berdasarkan 

Model Cipp’, Integral: Pendidikan Matematika, 11.1 (2020), 17–32 <https://e-

journal.umc.ac.id/index.php/JNR/article/view/1139>. 
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dalam kehidupan sehari-hari.117 Pembelajaran matematika sangat penting 

untuk dipelajari, karena dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan 

olah pikir manusia. 

Dalam matematika terdapat beberapa kemampuan (kompetensi) yang 

perlu dimiliki oleh peserta didik yaitu kemampuan pemecahan masalah, 

komunikasi, koneksi, penalaran, dan representasi.118 Satu komponen dari 

kemampuan matematis yang esensial adalah penalaran matematis.119  

Kemampuan penalaran matematis sangat erat kaitannya dengan matematika, 

karena matematika merupakan ilmu yang muncul dari pemikiran manusia 

baik gagasan, proses, dan penalaran. Selain itu, dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika diperlukan penalaran sedangkan kemampuan 

penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika, sehingga penalaran dan 

matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain.120  

Penalaran matematis merupakan aktivitas menganalisis berbagai 

situasi matematis, kemudian membangun argumen-argumen yang logis 

sehingga mampu menghubungkan pengetahuan matematika yang baru 

 
117 Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika, ed. by Bunga Sari 

Fatmawati, 2nd edn (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019). 
118 Hafriani, ‘Mengembangkan Kemampuan Dasar Matematika Siswa Berdasarkan Nctm 

Melalui Tugas Terstruktur Dengan Menggunakan ICT (Developing The Basic Abilities of 

Mathematics Students Based on NCTM Through Structured Tasks Using ICT)’, JURNAL 

ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran, 22.1 (2021), 63 

<https://doi.org/10.22373/jid.v22i1.7974>. 
119 Martin Bernard dan Euis Eti Rohaeti, ‘Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Disposisi 

Matematik Siswa Melalui Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Game Adobe Flash Cs 4.0 

(Ctl-Gaf)’, Edusentris, 3.1 (2016), 85 <https://doi.org/10.17509/edusentris.v3i1.208>. 
120 Nur Riana Dinda Astari, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelad VIII 

Materi SPLDV Dalam Model Eliciting Activities Setting Pendekatan Scientific’, 2016, 1–92. 
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dengan pengetahuan yang sudah ada, menghubungkan antar ide matematika 

bahkan mampu menghubungkan dengan objek lain di luar matematika.121 

Peserta didik dapat menggunakan penalaran matematis untuk menyelidiki 

berbagai masalah matematika dan memberikan solusi baik secara lisan 

maupun tulisan. Selain itu, kemampuan penalaran juga mendukung 

kemampuan matematika lainnya, seperti kemampuan pemecahan masalah. 

Penalaran penting dalam matematika karena berfungsi sebagai landasan bagi 

standar proses lainnya. 

NCTM mengemukakan bahwa kemampuan bernalar berperan penting 

dalam memahami matematika. Bernalar secara matematis merupakan suatu 

kebiasaan berpikir, dan layaknya suatu kebiasaan.122 Seseorang yang 

menggunakan akal sehatnya untuk hal positif cenderung akan memiliki 

kebiasaan berpikir yang positif pula. 

 Allah berfirman dalam QS. Ali ‘Imran/3:190. 

بَابِ  
ْ
ل
َ
ا
ْ
ولِى ال

ُ
ا ِ
 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
هَارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْتِل

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال قِ السَّ

ْ
 اِنَّ فِيْ خَل

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta 
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berakal.” (QS. Ali ‘Imran/3:190). 123 
 

 
121 Rhona Febriany Sary, Dadang Juandi, dan Al Jupri, ‘Model Pembelajaran Discovery 

Learning Dan Kemampuan Penalaran Matematis’, AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan 

Matematika, 11.2 (2022), 1028 <https://doi.org/10.24127/ajpm.v11i2.4765>. 
122 Hafriani. 
123 Kemenag RI, ‘Qur’an Kemenag’, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2023 

<https://quran.kemenag.go.id/> [accessed 7 February 2024]. 
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 Ayat di atas menerangkan bahwa orang yang berakal cenderung akan 

memikirkan hal-hal yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Akal sangat 

penting bagi manusia, karena dengan adanya akal yang baik seseorang akan 

dapat berpikir atau bernalar dengan baik. Seseorang yang menggunakan akal 

dengan baik akan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan penalaran yang 

baik sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran 

matematika. Jadi, dengan adanya kemampuan penalaran matematis peserta 

didik lebih mampu berpikir secara sistematis, mampu menyelesaikan 

masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat meningkatkan 

pengetahuan yang dimiliki. 

Penalaran matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

diperlukan dalam literasi matematika. Berdasarkan hasil PISA (Programme 

for International Student Assesment) pada tahun 2022, Indonesia berhasil 

naik 5 posisi untuk literasi matematika dan literasi membaca, sedangkan 

untuk literasi sains Indonesia naik 6 posisi dibandingkan pada tahun 2018. 

Skor literasi membaca Internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin, 

sedangkan Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 poin yang yang lebih 

baik dari rata-rata Internasional.124 Namun, hasil PISA tahun 2022 secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia masih 

dikategorikan termasuk yang terendah. Salah satu yang menjadi penyebab 

 
124 OECD, ‘PISA 2022 Results Factsheets Indonesia’, The Language of Science Education, 1 

(2023), 1–9 <https://oecdch.art/a40de1dbaf/C108.>. 
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rendahnya kemampuan literasi matematika adalah kurangnya kemampuan 

penalaran peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, 

sehingga memberikan hasil yang kurang maksimal dan masih kesulitan 

untuk bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, peserta didik 

membutuhkan kemampuan penalaran matematis yang baik. sehingga dapat 

lebih konsisten dalam menyelesaikan suatu tugas dan dapat meningkatkan 

pengetahuan serta kepercayaan diri yang dimiliki.  

 Penalaran matematis merupakan bagian dari ranah kognitif yang 

harus dikuasai dan terus dikembangkan. Jika kemampuan bernalar tidak 

dikembangkan, maka matematika bagi peserta didik hanyalah materi yang 

hanya mengikuti serangkaian prosedural dan meniru contoh-contoh tanpa 

mengetahui maknanya.125 Jadi, peserta didik harus mampu membentuk suatu 

kebiasaan, kesadaran, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat untuk berpikir 

dan bertindak matematis secara positif. Polking menyebutkan bahwa 

kecenderungan berbuat dan berpikir matematik seperti itu dinamakan 

dengan disposisi matematis.126  

 Disposisi matematis merupakan keinginan, kesadaran, dan dedikasi 

yang kuat pada diri peserta didik untuk berpikir dan berbuat secara 

 
125 Sukanto S. Madio, ‘Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan 

Penalaran Dan Komunikasi Matematis Siswa SMP’, Jurnal Pendidikan Matematika Sriwijaya, 

10.2 (2016), h. 2 <https://doi.org/10.55340/japm.v9i1.1126>. 
126 Bernard dan Rohaeti. 
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matematik secara positif.127 Menurut teori dari Bandura bahwa peserta didik 

dengan disposisi matematika yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam kemampuan matematika mereka. Kepercayaan diri ini 

akan memotivasi mereka untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang kompleks, sehingga meningkatkan kemampuan 

penalaran peserta didik.128 Jadi, disposisi matematis merupakan sikap positif 

peserta didik terhadap matematika yang mendorong peserta didik memiliki 

sikap rasa percaya diri dan rasa ingin tahu terhadap matematika serta gigih 

dan ulet dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang ada.  

 Belajar matematika tidak hanya perihal mempelajari konsep, 

prosedur, dan aplikasi, tetapi juga termasuk mengembangkan kemampuan 

disposisi matematika sebagai alat bantu dalam memahami situasi yang ada.129 

Ketika peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap 

matematika, maka tidak lagi terdapat anggapan bahwa pelajaran matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan.130 Oleh karena itu, untuk 

 
127 Anita Febriyani, Arif Rahman Hakim, and Nadun, ‘Peran Disposisi Matematis Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika’, Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika, 2.1 

(2022), 87–100 <https://doi.org/10.31980/plusminus.v2i1.1546>. 
128 Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control (Worth Publishers, 1997) 

<https://books.google.co.id/books/about/Self_Efficacy.html?id=eJ-PN9g_o-

EC&redir_esc=y>. 
129 Maisaroh, Edy Yusmin, dan Asep Nursangaji, ‘Disposisi Matematis Siswa Ditinjau Dari 

Kemampuan Menyelesaikan Masalah Berbentuk Open Start Di SMP Negeri 10 Pontianak’, 

2017. 
130 Rinrin Riza Nurfaqihah, Ai Tusi Fatimah, and Adang Effendi, ‘Model Pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa Ditinjau Dari Disposisi Matematis’, J-KIP (Jurnal 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan), 4.2 (2023), 476 <https://doi.org/10.25157/j-

kip.v4i2.9016>. 
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meningkatkan kemampuan disposisi matematis pada peserta didik 

diperlukan strategi yang tepat agar peserta didik dapat percaya diri dan aktif 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.131  

  Penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Statistika Siswa Kelas VIII 

MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 2022/2023”, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara disposisi matematis dengan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Artinya, semakin tinggi disposisi 

matematis siswa, semakin tinggi pula kemampuan penalaran 

matematisnya.132 

 Selain itu, penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi Matematis 

terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA” menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa SMA sebesar 26.5%.133 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 49 Makassar yaitu bapak Sija, S. Pd., pada hari 

Rabu, 15 November 2023, peneliti memperoleh informasi bahwa tingkat 

 
131 Hidayatsyah, Amam Taufiq Hidayat, dan Nur Elisyah, ‘Kemampuan Disposisi Matematis 

Siswa Menggunakan Model Problem Based Learning Berbantuan GeoGebra’, Jurnal Cendekia : 

Jurnal Pendidikan Matematika, 7.2 (2023), 1915–1923 

<https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2425>. 
132 Regi Akmal Fauzan and others, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan 

Penalaran Matematis Pada Materi Statistika Siswa Kelas VIII MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 

2022/2023’, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7.4b 

(2022).<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.904>. 
133 Vira Viranty Putri, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa SMA’ (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020). 
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kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam kategori tinggi hanya 

15%, kategori sedang 50%, dan kategori rendah 35%. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik belum mampu untuk menentukan dan menganalisis 

langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan soal matematika yang 

diberikan oleh guru, khususnya soal cerita. Selain itu, peneliti juga 

memperoleh informasi bahwa hanya sedikit peserta didik yang memiliki 

sikap percaya diri, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu ketika belajar 

matematika. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh untuk kesuksesan 

dalam pembelajaran matematika jika terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

 Oleh karena itu, mengingat pentingnya kemampuan penalaran 

matematis dan disposisi matematis dalam pembelajaran matematika, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Disposisi 

Matematis terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di SMP Negeri 49 Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

4. Bagaimana deskripsi disposisi matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel? 

5. Bagaimana deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel? 
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6. Apakah terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear 

dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar? 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi 

yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya.134 Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

4) Tingkat disposisi matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel dalam kategori tinggi, sedang, dan 

rendah. 

5) Tingkat kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel dalam kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. 

6) Terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

H. Definisi Operasional 

3. Disposisi Matematis 

 Disposisi matematis merupakan keterkaitan sikap terhadap 

matematika yang akan membentuk kebiasaan, keinginan dan kesadaran 

 
134 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), Kedua (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2018). 
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peseta didik, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat untuk berpikir dan 

bertindak matematis secara positif. Adapun indikator disposisi matematis 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

6) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika 

7) Tekun mengerjakan tugas matematis 

8) Minat dan rasa ingin tahu pada matematika 

9) Fleksibel dalam menyelesaikan masalah matematika  

10) Reflektif dalam matematika 

4. Kemampuan Penalaran Matematis 

 Kemampuan penalaran matematis merupakan suatu proses 

penarikan kesimpulan yang dimulai dengan peserta didik memahami 

permasalahan matematis, menyusun langkah pemecahan masalah, dan 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah. 

 Adapun indikator yang digunakan kemampuan penalaran matematis 

dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

4) Memberikan penjelasan dengan model; 

5) Menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika; 

6) Menarik kesimpulan 

I. Penelitian Relevan 

6. Regi Akmal Fauzan, dkk dengan judul “Pengaruh Disposisi Matematis 

Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Statistika Siswa 

Kelas VIII MTsN 3 Mataram Tahun Ajaran 2022/2023”, menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara disposisi 
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matematis dengan kemampuan penalaran matematis siswa. Artinya, 

semakin tinggi disposisi matematis siswa, semakin tinggi pula 

kemampuan penalaran matematisnya.135 Penelitian tersebut hampir sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, hanya saja peneliti akan 

membahas terkait materi SPLDV. 

7. Vira Viranty Putri (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020) dengan judul 

“Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa SMA” menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa SMA sebesar 26.5%.136 Penelitian ini ditujukan kepada 

siswa SMA, sedangkan peneliti akan berfokus pada siswa SMP. 

8. Shora Ayu Nurdika (Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2019) dengan judul “Pengaruh 

Disposisi Matematis Terhadap kemampuan Komunikasi Peserta didik 

Kelass VIII SMP N 1 Paguyungan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2018/2019)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik kelas VIII SMPN 1 Paguyangan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 

2018/2019.137 Penelitian tersebut membahas tentang kemampuan 

 
135 Fauzan and others. 
136 Putri. 
137 Shora Ayu Nurdika, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP N 1 Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2018/2019’ (IAIN Purwokwerto, 2019). 
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komunikasi matematis peserta didik, sedangkan peneliti akan membahas 

mengenai kemampuan penalaran matematis peserta didik. Jadi, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti nanti. 

9. Deden Oka Pratama (Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Bengkulu, 2021) dengan judul “Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Dan Disposisi Matematis Kelas VIII SMP Negeri 01 

Seluma”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kemampuan 

pemecahan masalah kelas VIII SMP 01 Seluma pada materi persamaan 

linear dua variabel termasuk dalam kategori rendah dan kemampuan 

disposisi siswa kelas VIII SMP 01 Seluma pada materi persamaan linear 

dua varibel termasuk kedalam kategori sangat rendah.138 Penelitian 

tersebut membahas mengenai analisis, sehingga berbeda topik yang akan 

dibahas dengan peneliti nanti. 

10. Siti Rodiah dan Veny Danika Triyana (IKIP Siliwangi, 2019) dengan judul 

“Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas IX MTS pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa kemampuan penalaran matematis 

siswa kelas IX masuk dalam kategori sedang dengan profil memiliki 

kemampuan tinggi untuk indikator membuat analogi dan memberikan 

penjelasan dengan model serta memiliki kemampuan rendah untuk 

 
138 Deden Oka Pratama, ‘Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Disposisi Matematis 

Kelas VIII SMP Negeri 01 Seluma’ (IAIN Bengkulu, 2021). 
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indikator menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika dan 

menarik kesimpulan.139 Penelitian di atas membahas mengenai analisis 

kemampuan penalaran berdasarkan gender, sedangkan peneliti 

selanjutnya akan membahas mengenai pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu. Kesamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu 

disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis, Hal yang menjadi 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenjang 

pendidikan dan materi yang digunakan, peneliti ingin melihat dan 

mengetahui pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik pada materi system persamaan linear dua variabel 

di SMP Negeri 49 Makassar yang pasti akan berbeda dengan penelitian 

relevan di atas. 

J. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

 
139 Siti Rodiah dan Veny Danika Triyana, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Kelas IX MTS Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender’, 

Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika, 3.1 (2019), 1–8 

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jkpm>. 
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4) Mengetahui deskripsi disposisi matematis peserta didik pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel. 

5) Mengetahui deskripsi kemampuan penalaran matematis peserta didik 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel. 

6) Mengetahui pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

5) Guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh dari disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis peserta didik pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar. 

6) Bagi Peserta didik 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan lebih 

menumbuhkan semangat serta rasa percaya diri dalam pembelajaran 

matematika. 

7) Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman kepada peneliti sebelum terjun langsung di dunia 

pendidikan menjadi seorang guru. Selain itu, penelitian ini dapat 
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membantu peneliti untu memahami pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

8) Bagi Peneliti Lainnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan atau 

menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya terkait pengaruh disposisi 

matematis terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

F. Disposisi Matematis 

2. Pengertian Disposisi Matematis 

Disposisi merupakan kecenderungan untuk menunjukkan secara 

teratur, sadar, dan sukarela terkait pola perilaku yang mengacu pada tujuan 

pencapain tertentu.140  Disposisi matematis merupakan kecenderungan untuk 

berfikir dan bertindak dengan cara yang positif dalam belajar matematika 

dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika yang ditunjukkan dengan 

perilaku yang percaya diri, tekun, bertekad kuat, mempunyai rasa ingin tahu, 

dan berfikir lebih terbuka.141 Disposisi matematis berkaitan dengan 

bagaimana peserta didik memandang dan memecahkan masalah dengan 

percaya diri, ulet, berminat, dan berpikir terbuka untuk mengeksplorasi 

berbagai alternatif Solusi pemecahan masalah.142  

 Izzati mengemukakan bahwa kecenderungan untuk berperilaku dan 

berpikir positif yang berkaitan dengan kecintaan terhadap matematika 

disebut dengan disposisi matematis.143 Disposisi matematis menurut 

Wardani merupakan ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika yang 

 
140 Lilian G. Katz, ‘Dispositions as Dispositions as Educational Goals . ERIC Digest .’, ERIC 

Clearinghouse on Elementary dan Early Childhood Education, 1993, 1–5. 
141 Fitri dan Hasyim. 
142 Nurdika. 
143 Anah Maemanah dan Widodo Winarso, ‘Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis Terhadap 

Disposisi Matematis Siswa’, Jurnal Review Pembelajaran Matematika, 4.1 (2019), 48–57 

<https://doi.org/10.15642/jrpm.2019.48-57>. 
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ditunjukkan dengan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, ketekunan, antusias 

dalam belajar, ulet dalam menghadapi permasalahan, mampu beradaptasi, 

bertanggung jawab, dan reflektif dalam melaksanakan tugas matematika.144  

 Mahmudi dan Saputro juga mengemukakan bahwa disposisi 

matematis merupakan dorongan, kesadaran, atau kecenderungan yang kuat, 

serta sikap positif dalam belajar dan menyelesaikan soal matematis yang 

ditunjukkan dengan sikap rasa percaya diri, gigih dan tekun, fleksibilitas dan 

keterbukaan berpikir, minat dan keingintahuan yang tinggi, dan 

kecenderungan untuk memonitor proses berpikir dan kemampuan yang 

dimiliki.145 Disposisi matematis sangat menunjang keberhasilan peserta didik 

dalam belajar matematika, karena peserta didik mampu menghadapi suatu 

permasalahan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar, dan 

mengembangkan kebiasaan kerja yang positif dalam belajar matematika.146 

Jadi, dengan adanya disposisi matematis yang berasal dalam diri peserta 

didik diharapkan mampu menjadi pendorong untuk terus belajar dan 

berusaha untuk mencari strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

 
144 Hajar dan Sari. 
145 Ali Mahmudi dan Bagus Ardi Saputro, ‘Analisis Pengaruh Disposisi Matematis, 

Kemampuan Berpikir Kritis, Dan Persepsi Pada Kreativitas Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis’, Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut, 5.3 (2016), 

205–11 <e-mosharafa.org>. 
146 Mida Tsamrotutl Hamidah dan Mega Nur Prabawati, ‘Analisis Disposisi Matematik Peserta 

Didik Dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Statistika Di MTsN 11 Tasikmalaya’, 

Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers, 2019, 373–80. 
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Salah satu strategi untuk membantu peserta didik mengembangkan 

disposisi matematis adalah dengan membantu mereka menyadari betapa 

pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari dan membuatnya 

mudah dipelajari, menarik, dan menyenangkan, sekaligus memberi peserta 

didik kesempatan untuk melakukan refleksi matematis pada diri mereka 

sendiri. Peserta didik akan termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran 

matematika, dan mendorong tercapainya keterampilan dan kecakapan 

matematis lainnya.147 

Polking (1998) juga mengemukakan bahwa disposisi matematis 

meliputi: (1) sifat rasa percaya diri dan tekun dalam mengerjakan tugas 

matematika, memecahkan masalah, berkomunikasi matematis, dan memiliki 

kualitas keyakinan diri dan keuletan dalam menyelesaikan masalah, dan 

memberikan pembenaran atau alasan matematis; (2) kemampuan 

beradaptasi (fleksibel) dalam menyelidiki dan mencari alternatif dalam 

pemecahan masalah; (3) menunjukkan rasa ingin tahu dan minat dalam 

mengamati serta menganalisis proses berpikir sendiri; (4) berusaha untuk 

menerapkan matematika ke konteks yang berbeda; dan (5) menghargai dan 

mengakui peran matematika dalam budaya dan nilai-nilai.148  

 
147 Milah Nurkamilah, ‘Disposisi Matematis : Salah Satu Tujuan Pembelajaran Matematika’, 

Seminar Nasional Dan Call for Paper “Membangun Sinergitas Keluarga Dan Sekolah Menuju 

PAUD Berkualitas, 2015, 82–87. 
148 Mumun Syaban, ‘Menumbuhkembangkan Daya Dan Disposisi Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Atas Melalui Pembelajaran Investigasi’, Jurnal Pendidikan, 3.2 (2009), 129–36. 
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Dalam proses pembelajaran, peserta didik yang memiliki disposisi 

matematis tinggi cenderung akan mengemukakan gagasan dan 

menyelesaikan permasalahan dengan cara logis dan berusaha untuk 

mempertahankan pendapatnya, hal ini disebabkan karena adanya rasa 

kepekaan dan rasa percaya diri dalam diri peserta didik.149 jadi, disposisi 

matematis bukan hanya tentang pengetahuan matematika, tetapi juga 

tentang sikap dan keyakinan tehadap matematika. 

Disposisi mengandung empat serangkai elemen yang saling terkait, 

yakni:150 

e) Kecenderungan (inclination) merupakan sikap peserta didik terhadap 

tugas.  

f) Kepekaan (sensitivity) merupakan sikap peserta didik terhadap 

peluang atau kesiapan dalam menghadapi tugas. 

g) Kemampuan (ability) merupakan kesanggupan peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas yang sesungguhnya. 

h) Kesenangan (enjoyment) merupakan perilaku peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas. 

 
149 Gida Kadarisma Apri Kurniawan, ‘Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa’, JPMI: Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif, 3.1 

(2020), 99–108 <https://doi.org/10.22460/jpmi.v3i1.p99-108>. 
150 Nurbaiti Widyasari, Jarnawi Afgani Dahlan, dan Stanley Dewanto, ‘Meningkatkan 

Kemampuan Disposisi Matematis Siswa Smp Melalui Pendekatan Metaphorical Thinking’, 

FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika, 2.2 (2016), 28 

<https://doi.org/10.24853/fbc.2.2.28-39>. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang disposisi matematis di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa disposisi matematis adalah kecenderungan 

sikap positif peserta didik terhadap matematika. Sikap positif tersebut dapat 

tercermin dalam perilaku seperti percaya diri, ketekunan, rasa ingin tahu, 

dan fleksibilitas dalam berpikir saat menghadapi masalah matematika. 

Dengan kata lain, disposisi matematis merupakan "mindset" seseorang 

terhadap matematika yang sangat mempengaruhi bagaimana mereka belajar, 

berpikir, dan berinteraksi dengan materi matematika. 

a.  Indikator Disposisi Matematis 

Indikator disposisi matematis secara umum, sebagai berikut. 

6) Percaya Diri 

Percaya diri merupakan keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya dalam menampilkan perilaku tertentu atau mencapai target 

tertentu. Bandura (1977) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah 

keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam berperilaku seperti 

yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan.151 Percaya diri 

merupakan sikap positif yang dimiliki seseorang terkait kemampuan yang 

dimiliki dan berani mengambil resiko, keputusan, maupun tantangan. Salah 

satu strategi awal untuk membangun kepercayaan diri adalah meyakini 

bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya 

 
151 Raden Roro Michelle Fabiani dan Hetty Krisnani, ‘Pentingnya Peran Orang Tua Dalam 

Membangun Kepercayaan Diri Seorang Anak Dari Usia Dini’, Prosiding Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.1 (2020), 

40.<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28257>. 
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masing-masing, serta kelebihannya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

agar menjadi produktif dan kekurangan bukan menjadi penghalang untuk 

mengembangkan rasa percaya diri.152  

Menurut Lauster (2002), seseorang yang memiliki rasa percaya diri 

positif, memiliki ciri-ciri sebagai berikut153: 

f) Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang bahwa 

dirinya mampu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. 

g) Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik 

dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuan.  

h) Objektif, yaitu orang yang selalu memandang situasi atau sesuatu 

kebenaran semestinya, bukan berdasarkan kebenaran pribadi atau 

menurut dirinya sendiri. 

i) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung 

segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.  

j) Rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu 

hal, dan suatu peristiwa dengan menggunakan pemikiran yang 

mampu diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.  

7) Keingintahuan 

 
152 Howin Hendria Santana, Ali Sunarso, dan Scholastika Mariani, ‘Analisis Kemampuan 

Penalaran Dalam Soal Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Self-Confidence Melalui 

Model Pembelajaran Discovery Learning’, Jurnal Basicedu, 6.5 (2022), h. 7881 

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3643>. 
153 Muchlisin Riadi, ‘Pengertian, Ciri, Karakteristik Dan Manfaat Percaya Diri’, Kajian Pustaka, 

2019 <https://www.kajianpustaka.com/2019/06/pengertian-ciri-karakteristik-dan-

manfaat-percaya-diri.html> [accessed 26 December 2023]. 
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Keingintahuan merupakan sikap atau tindakan seseorang terkait hal 

yang ingin diketahui. Keingintahuan mendorong seseorang untuk mencapai 

potensi maksimal pengembangan diri melalui pengalaman yang dirasakan, 

dilihat, dan didengar, yang merupakan sumber pengetahuan.154 Dengan 

adanya rasa ingin tahu, akan mendorong peserta didik untuk memenuhi 

rasa ingin tahunya. Demi memenuhi rasa ingin tahunya itulah yang akan 

membawa peserta didik pada proses mencari lalu menemukan.155  

8) Ketekunan 

Ketekunan merupakan kekerasan tekad dan kesungguhan hati. 

Artinya bekerja atau belajar haruslah dilakukan dengan se-efisien mungkin 

untuk memperoleh hasil yang maksimal disertai dengan tekad yang kuat 

dan hati yang sungguh-sungguh.156 Ketekunan menunjukkan usaha keras 

individu, dalam menghadapi masalah ketika dihadapkan pada beberapa 

kegagalan. Aspek tersebut dalam ranah pendidikan akan membuat peserta 

 
154 Susanti Vera dan R. Yuli A. Hambali, ‘Aliran Rasionalisme Dan Empirisme Dalam Kerangka 

Ilmu Pengetahuan’, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 1.2 (2021), 59–73 

<https://doi.org/10.15575/jpiu.12207>. 
155 Irna Hanifah Ameliah dan Mumun Munawaroh, ‘Pengaruh Keingintahuan Dan Rasa 

Percaya Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VII MTs Negeri I Kota Cirebon’, 

Eduma : Mathematics Education Learning dan Teaching, 5.1 (2016), 9–21 

<https://doi.org/10.24235/eduma.v5i1.598>. 
156 Vina Ramdanhani, ‘Pentingnya Menumbuhkan Ketekunan Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Matematika’, Kompasiana, 2022, p. 1 

<https://www.kompasiana.com/vinaramdanhani0933/62674508ef62f61d3079bf43/penti

ngnya-menumbuhkan-ketekunan-belajar-siswa-terhadap-hasil-belajar-

matematika?page=all#section1> [accessed 29 December 2023]. 
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didik bangkit kembali walaupun mendapat nilai yang buruk.157 

9) Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan sikap terbuka dalam mengeksplorasi ide-ide 

matematis dan mencoba berbagai metode lain untuk memecahkan berbagai 

masalah. Fleksibilitas terdiri dari tiga indikator yaitu: (1) kerjasama/berbagi 

pengetahuan; 2) menghargai berbagai sudut pandang; dan 3) 

berusaha mencari solusi/strategi alternatif.158 

10) Reflektif 

Berpikir reflektif merupakan berpikir bermakna didasarkan pada 

alasan dan tujuan. Berpikir reflektif artinya peserta didik aktif secara terus 

menerus, gigih dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala 

sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau aspek yang diharapkan sesuai 

dengan pengetahuan apabila dipandang dari sudut pandang yang 

mendukungnya dan mengarah pada suatu kesimpulan. Berpikir reflektif 

adalah serangkaian langkah-langkah rasional logis berdasarkan metode 

ilmiah mendefinisikan, menganalisis dan memecahkan masalah.159 Sikap 

reflektif dapat ditunjukkan dengan bertindak dan berhubungan dengan 

matematika, seperti menyukai atau senang belajar matematika. 

Selain indikator di atas, NCTM juga mengemukakan indikator – 

 
157 Maulana Arif Muhibbin dan Ratna Sari Wuldanari, ‘The Role of Grit In Indonesian Student’, 

Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, dan Humanity, 3.2 (2021), 112–23 

<https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.1725>. 
158 Nurdika. 
159 Muchlisin Riadi. 
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indikator untuk mengukur disposisi matematis peserta didik, sebagai 

berikut:160 

h) Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan; 

i) Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba 

berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah; 

j) Bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika; 

k) Ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan 

dalam mengerjakan matematika; 

l) Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan 

kinerja diri sendiri; 

m) Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan 

sehari-hari, 

n) Penghargaan (appreciation) peran matematika dalam budaya dan 

nilainya, baik matematika sebagai alat, maupun matematika sebagai 

bahasa.    

Berdasarkan uraian dari bebarapa indikator disposisi matematis di 

atas, maka peneliti menggunakan indikator disposisi matematis secaa umum, 

yaitu: 

f) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika 

g) Tekun mengerjakan tugas matematis 

 
160 Maisaroh, Yusmin, dan Nursangaji. 
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h) Minat dan rasa ingin tahu pada matematika 

i) Fleksibel dalam menyelesaikan masalah matematika  

j) Reflektif dalam matematika 

G. Kemampuan Penalaran Matematis 

5. Penalaran 

Penalaran dalam Bahasa Inggris disebut dengan “reasoning” artinya 

kegiatan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis. Penalaran 

kadang juga disebut sebagai penalaran logis. Artinya, penalaran dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk berpikir khusus yang bertujuan untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang berbeda, namun 

saling berhubungan, menarik kesimpulan dari berbagai pengetahuan dan 

keyakinan saat ini, serta mentransformasikan informasi yang diberikan 

untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.161 Jadi, penalaran merupakan 

suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan.  

Menurut Adib, nalar adalah suatu cara berpikir untuk menggabungkan 

dua pemikiran atau lebih yang bertujuan mendapatkan pengetahuan baru 

dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, yaitu principium identitas, 

principium contradictionis, principiumtertii exclusi dan principium kompromi. 

Jadi, penalaran merupakan salah satu atau proses berpikir yang 

 
161 Gamal Thabroni, ‘Penalaran (Reasoning): Pengertian, Ciri, Jenis (Induktif/Deduktif) & 

Contoh’, Serupa.Id, 2022 <https://serupa.id/penalaran-reasoning-pengertian-ciri-jenis-

induktif-deduktif-contoh/> [accessed 30 December 2023]. 
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menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan 

dan mendapatkan pengetahuan baru.162  

Shadiq mengemukakan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir 

untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang 

benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah 

dibutikan sebelumnya.163 

Adapun ciri-ciri penalaran sebagai berikut164. 

d) Proses berpikir logis 

Diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut logika tertentu. 

Pemikiran yang ditimbang secara objektif berdasarkan pada data yang 

valid.   

e) Bersifat analitik   

Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir yang 

didasarkan pada langkah-langkah tertentu.  Aktivitas penalaran tidak 

dapat dipisahkan dari imajinasi manusia, sehingga memungkinkan 

seseorang untuk mengumpulkan, menyusun, dan menghubungkan 

petunjuk-petunjuk yang ada dalam pikirannya ke dalam pola-pola 

tertentu.. 

 
162 H.A Kadir Sobur, ‘Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan’, Tahdid, 

XIV.2 (2015), 387–414. 
163 Dwi Agusantia dan Dadang Judani, ‘Kemampuan Penalaran Analogi Matematis Di 

Indonesia: Systematic Literature Review’, Symmetry Journal, 7.2 (2022), 222–31 

<https://doi.org/10.23969/symmetry.v7i2.6436>. 
164 Serafica Gischa, ‘Pengertian Penalaran, Ciri-Ciri, Dan Jenisnya’, KOMPAS.Com, 2022 

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/210000569/pengertian-penalaran-

ciri-ciri-dan-jenisnya> [accessed 3 January 2024]. 
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f) Rasional   

Sesuatu yang sedang dinalar menjadi suatu fakta atau kenyataan yang 

dapat dipikirkan secara mendalamatu yang sedang dinalar menjadi 

suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalamu 

6. Kemampuan Penalaran Matematis 

Kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan untuk 

mengambil kesimpulan umum dari data, keserupaan, atau proses. 

Anggraini dkk, berpendapat bahwa kemampuan penalaran matematis 

merupakan keterampilan peserta didik pada proses berpikir untuk 

pembuatan kesimpulan terhadap suatu bukti kebenarannya.165 Menurut 

Nursalam, kemampuan penalaran matematis merupakan suatu 

keterampilan dalam melakukan proses penyimpulan fakta, analisa, dan 

prediksi dalam membuat suatu kesimpulan.166 

De Lange juga berpendapat bahwa peserta didik harus 

mempelajari dan menguasai kemampuan matematis, selama proses 

pembelajaran matematika di kelas, salah satunya adalah kemampuan 

penalaran matematis.167 Kemampuan penalaran matematis dapat 

 
165 Atika Anggraini, Mardiah Syofiana, dan Winda Ramadianti, ‘Analisis Kemampuan 

Penalaran Matematis Siswa Berbasis Masalah Pada Materi Bilangan Pecahan’, RANGE: Jurnal 

Pendidikan Matematika, 4.2 (2023), 267–77 <https://doi.org/10.32938/jpm.v4i2.3156>. 
166 Nursalam, Dani Dian Angriani, dan Husnaeni Usman, ‘Pengembangan Tes Kemampuan 

Penalaran Matematis Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Di Makassar’, Lentera Pendidikan : 

Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 20.1 (2017), 85–97 

<https://doi.org/10.24252/lp.2017v20n1a7>. 
167 Nugraha Wirawan, Yuyu Yuhana, dan Abdul Fatah, ‘Analisis Kemampuan Penalaran 

Matematis Bentuk Literasi Numerasi AKM Pada Konten Bilangan Ditinjau Dari Disposisi 
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membantu peserta didik untuk memahami konsep matematika, 

menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide 

matematika.168 Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis sangat 

penting dan diperlukan peserta didik baik dalam proses memahami 

matematika itu sendiri maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika menurut 

Kemdikbud (2014) yang tertuang dalam pedoman mata pelajaran 

matematika, diantaranya adalah agar peserta didik dapat:169 

e) Menggunakan pola sebagai hipotesis dalam menyikapi 

permasalahan dan mampu mengembangkan generalisasi 

berdasarkan peristiwa atau data yang diketahui; 

f) Menggunakan penalaran terhadap sifat-sifat, melakukan 

manipulasi matematis baik dalam menyederhanakan maupun 

menganalisis komponen-komponen yang ada untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kerangka matematika 

maupun di luar matematika (dunia nyata, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi); 

 
Matematis’, Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 7.3 (2023), 2715–28 

<https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i3.2623>. 
168 Gabriel Sinaga dan Edy Surya, ‘Kajian Konsep , Indikator , Dan Variabel Penalaran 

Matematis Siswa : Studi Literatur Tentang Pembelajaran Yang Berbasis Masalah , Discovery 

Learning , Dan Realistic Mathematics Education’, December, 2023, 1–9. 
169 Pujiadi, ‘Urgensi Penalaran Dalam Pembelajaran Matematika’, Bbpmjateng, 2020 

<https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/urgensi-penalaran-dalam-pembelajaran-

matematika-2/> [accessed 25 January 2024]. 
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g) Mengomunikasikan gagasan, menalar, dan menyusun bukti 

matematis dengan menggunakan keseluruhan kalimat, simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas situasi atau 

permasalahan; 

h) Memiliki sikap memahami dan menghargai nilai matematika 

dalam kehidupan, yang meliputi rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat mempelajari matematika, serta keuletan dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah.. 

Penalaran secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu penalaran 

deduktif dan penalaran induktif.170 

3. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang 

umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Menurut Pesce (dalam Sumarmo, 1987), Penalaran deduktif adalah 

proses penalaran dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-

prinsip atau pengalaman umum. Hal ini mendorong kita untuk 

menarik kesimpulan tentang sesuatu yang spesifik. 

4. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir untuk menarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu 

pernyataan baru berdasarkan kasus-kasus tertentu (khusus). Adapun 

yang tergolong dalam penalaran induktif yaitu sebagai berikut; 

 
170 Mohammad Archi Maulyda, Paradigma Pembelajaran Matematika Berbasis Nctm, ed. by 

Yorim N Lasboi, 1st edn (Purwokerto: CV IRDH, 2020) h. 38-55. 
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g. Transduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat 

khusus yang satu diterapkan pada kasus yang khusus lainnya. 

h. Analogi yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data 

atau proses. 

i. Generalisasi yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan 

sejumlah data yang teramati. 

j. Memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan, interpolasi, 

dan ekstrapolasi. 

k. Memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau 

pola yang ada. 

l. Menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan 

menyusun konjektur. 

7. Faktor-faktor Kemampuan Penalaran Matematis 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kemampuan penalaran matematis peserta didik, di antaranya; 

f) Rasa percaya diri, yaitu sikap percaya yang dimiliki seseorang 

terkait kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin 

di capai. Dengan adanya rasa percaya diri, maka peserta didik akan 

lebih semangat dalam belajar dan tidak mengganggap bahwa 

pembelajaran matematika itu sulit.171 

 
171 Gaza Ahmad Malik Akbar, dkk, ‘Analisis Kemampuan Kemampuan Penalaran Dan Self 

Confidence Siswa Sma Dalam Materi Peluang’, Journal On Education, 1.1 (2018), 14–21. 
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g) Kemandirian belajar, yaitu kemampuan peserta didik untuk 

mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara mandiri, penuh tanggung jawab, dan tanpa 

bantuan orang lain agar dapat belajar secara mandiri. Peserta 

didik yang memiliki kemandirian belajar akan mudah 

mengembangkan kemampuan penalaran matematis.172 

h) Gaya belajar, yaitu karakteristik peserta didik dalam proses belajar 

mengajar yang membuat suatu pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Jika dalam proses pembelajaran peserta didik menggunakan gaya 

belajar yang tidak sesuai, maka peserta didik akan kesulitan dalam 

bernalar karena kurang nyaman dengan situasi belajar yang 

kurang sesuai.173  

i) Pengetahuan awal, yaitu bekal peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran terkait konsep-konsep matematika. 

Semakin tinggi pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik, 

maka peserta didik cenderung memiliki kemampuan penalaran 

 
172 Esti Dwi Octaviani, Theresia Avilla Sekar Arum, dan Mailizar, ‘Pengaruh Kemdanirian 

Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis’, Himpunan: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Matematika, 2.2 (2022), 145–52 

<https://doi.org/10.24176/anargya.v4i1.6080>. 
173 Ni Kadek Sudarti, Made Cdaniasa, dan Nyoman Sukajaya, ‘Analisis Pengaruh Faktor 

Kecemasan Belajar Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Kelas VIII Di SMP Negeri Se-Kota Singaraja’, Jurnal Nalar Pendidikan, 8.2 (2020), 81–88 

<https://doi.org/10. 10.26858/jnp.v8i2.13956>. 
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matematis yang lebih baik daripada peserta didik yang memiliki 

pengetahuan awal yang rendah.174 

j) Motivasi, yaitu faktor pendorong bagi seseorang agar memiliki 

kekuatan dan dapat melakukan sesuatu dengan dengan penuh 

semangat. Karena, semakin tinggi motivasi belajar peserta didik, 

maka semakin tinggi pula solusi keberhasilan dalam penalaran. 175 

 

8. Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menyatakan 

indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu:176  

5) Mengakui penalaran dan pembuktian sebagai aspek fundamental 

matematika; 

6) Membuat dan menyelidiki dugaan matematika; 

7) Mengembangkan dan mengevaluasi solusi dan bukti matematika; 

serta 

8)  Memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode 

pembuktian untuk mencapai kesimpulan. 

 
174 Z J Hanifa, R Winarni, dan A Surya, ‘Faktor Yang Memengaruhi Keterampilan Penalaran 

Matematis Di Sekolah Dasar : Systematic Literature Review’, Didaktika Dwija Indria: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan, 11.6 (2023), 1–6. 
175 Muhamad Firdaus, ‘Muhamad Firdaus, Kemampuan Penalaran Matematis...’, Jurnal 

Edukasi Matematika Dan Sains, 2014, 22–33 

<https://www.neliti.com/publications/76944/kemampuan-penalaran-matematis-dan-

motivasi-mahasiswa-calon-guru-melalui-model-re>.  
176 NCTM, Principles dan Stdanards for School Mathematics, Mathematics Teaching in the 

Middle School, 3rd edn (National Council of Teachers, 2000). 
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Sejalan dengan indikator dari NCTM, Ridwan dkk merumuskan 

indikator kemampuan penalaran matematis antara lain.177 

5) Manipulasi matematis, artinya peserta didik mampu untuk 

melakukan operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, atau manipulasi aljabar untuk 

menyelesaikan masalah. 

6) Memberikan alasan atau bukti terhadap satu atau beberapa solusi, 

artinya peserta didik mampu memberikan alasan yang logis dan 

sistematis untuk mendukung suatu pernyataan atau Solusi. 

7) Memeriksa kesahihan suatu argumen, artinya peserta didik 

mampu mengevaluasi kebenaran suatu argumen atau bukti yang 

diberikan. 

8) Menarik kesimpulan, artinya peserta didik mampu membuat 

kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan atau hasil 

perhitungan. 

Sumarmo juga mengemukakan beberapa indikator kemampuan 

penalaran matematis diantaranya.178 

4) Menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan 

hubungan 

 
177 Muhamad Ridwan, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas Pendidikan, ‘Profil Kemampuan 

Penalaran Matematis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar’, Kalamatika: Jurnal Pendidikan 

Matematika, X.X (2017), 1–14. 
178 Mega Shintia Asoraya dan Redo Martila Ruli, ‘Analisis Kemampuan Penalaran Matematis 

Siswa SMP Pada Materi Relasi Dan Fungsi’, Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 

7.3 (2023), 3053–66 <https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i3.2412>. 
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Indikator ini mengacu pada kemampuan peserta didik untuk 

menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan pola, fakta, 

sifat, dan hubungan yang ada dalam matematika. Peserta didik 

yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) Menjelaskan konsep 

matematika secara verbal dan tertulis dengan jelas dan akurat. 2) 

Mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data dan informasi 

matematika. 3) Menyatakan fakta dan sifat matematika dengan 

tepat. 4) Menghubungkan konsep matematika yang berbeda. 

5) Membuat kesimpulan logis 

Indikator ini mengacu pada kemampuan peserta didik untuk 

menarik kesimpulan logis dari informasi yang diberikan. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) Menganalisis 

informasi matematika dengan cermat. 2) Mengidentifikasi asumsi 

dan implikasi dari informasi matematika. 3) Menarik kesimpulan 

yang logis dan konsisten dengan informasi yang diberikan. 4) 

Membedakan antara kesimpulan yang valid dan tidak valid. 

6) Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi;  

Indikator ini mengacu pada kemampuan siswa untuk 

memprediksi jawaban dan proses solusi dari suatu masalah 

matematika. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini dapat: 1) 

Membuat prediksi awal tentang jawaban suatu masalah 

matematika. 2) Memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan 

suatu masalah matematika. 3)Menjelaskan langkah-langkah solusi 
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suatu masalah matematika dengan jelas dan logis. 4) Memprediksi 

hasil dari suatu simulasi atau eksperimen matematika. 

Indikator kemampuan penalaran juga dikemukakan oleh Maulyda, 

sebagai berikut; 

5) Menyusun dan mengkaji konjektur, artinya peserta didik mampu 

membuat dugaan atau tebakan awal (konjektur) tengtang suatu 

masalah matematika;  

6) Memperkirakan jawaban dan proses solusi, artinya peserta didik 

mampu memperkirakan dan merencanakan langkah-langkah yang 

akan diambil dalam penyelesaian masalah matematika; 

7) Analogi, artinya peserta didik mampu menghubungkan suatu 

masalah dengan masalah lain yang sudah pernah dipelajari; 

8) Generalisasi, artinya peserta didik mampu membuat kesimpulan 

umum berdasarkan pola atau sifat yang ditemukan dalam 

beberapa kasus khusus. 

Berdasarkan beberapa indikator di atas, peneliti merumuskan 

indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

4) Memberikan penjelasan dengan model, artinya peserta didik 

mampu menjelaskan suatu konsep atau ide matematika dengan 

menggunakan model, baik itu model fisik, gambar, simbol, 

diagram, atau representasi visual lainnya. 



37 
 

 
 

5) Menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematika, artinya 

peserta didik mampu untuk mengidentifikasi pola atau metode 

yang digunakan untuk membuat prediksi atau generalisasi terkait 

masalah matematika. 

6) Menarik kesimpulan, artinya peserta didik mampu untuk 

membuat pernyataan umum atau kesimpulan berdasarkan 

informasi yang diberikan atau hasil analisis yang telah dilakukan. 

H. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah suatu 

persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear (PLDV), yang 

masing-masing bervariabel dua, misalnya variabel 𝑥 dan variabel �. SPLDV 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung 

keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, 

dan membandingkan harga barang.179 

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada sistem persamaan linear dua 

variabel, sebagai berikut. 

5) Variabel, yaitu pengganti suatu bilangan yang belum diketahui 

nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf, 

seperti 𝑎, �, �, … , 𝑥, �, �. Contoh: 2𝑥 − 9 = 3, 𝑥 merupakan variabel 

pada persamaan tersebut. 

 
179 Daffa Dhiya, ‘Persamaan Linear Dua Variabel: Metode Eliminasi & Substitusi’, Zenius, 2022 

<https://www.zenius.net/blog/persamaan-linear-2-substitusi-eliminasi> [accessed 6 

February 2024]. 
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6) Koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah 

variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Contoh: 

2𝑥 + 5� = 20, 2 dan 5 merupakan koefisien. 

7) Konstanta, yaitu nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh 

variabel di belakangnya. Misal persamaan 2𝑥 +  5� +  7. Konstanta 

dari persamaan tersebut adalah 7, karena tidak ada variabel apapun 

yang mengikuti 7. 

8) Suku, yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri 

dari koefisien, variabel, dan konstanta. Misal ada persamaan 7𝑥 −

� +  4, maka suku suku dari persamaan tersebut adalah 7𝑥 ,  − � , dan 

4. 

Adapun metode penyelesaian sistem penyelesaian linear dua variabel, 

sebagai berikut. 

5) Metode substitusi  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV 

adalah dengan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengganti 

satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. 

6) Metode Eliminasi 

Penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi adalah dengan 

menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan 

tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah 𝑎 dan �, nah untuk 

mencari nilai 𝑎, kita harus menghilangkan � terlebih dahulu, begitu juga 

sebaliknya. 
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7) Metode Gabungan/Campuran 

Metode ini juga sering dikenal dengan metode hybrid. Metode ini 

menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari 

solusi dari persamaan dua variabel. Metode ini digunakan dengan cara 

memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan 

memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. 

8) Metode Grafik 

Metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara 

menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat 

cartesius, dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil 

penyelesaiannya.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan materi SPLDV 

karena banyak peserta didik yang belum mampu untuk melakukan penalaran 

terkait materi yang diberikan, termasuk dengan soal cerita. Peserta didik 

belum mampu mencari men-generalisasikan informasi yang diberikan ke 

dalam model matematika. 

I. Kerangka Pikir 

 Disposisi matematis adalah kecenderungan seseorang untuk berpikir 

dan bertindak secara positif dalam proses belajar. Dalam konteks ini, 

disposisi matematis mencakup cara peserta didik memandang dan 

menyelesaikan masalah matematika dengan keyakinan diri, semangat, 

ketekunan, tanggung jawab, dan refleksi. Mengembangkan disposisi 

matematis pada peserta didik berarti membantu mereka menyadari bahwa 
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matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

mendorong mereka untuk mencapai keterampilan dan kecakapan matematis 

lainnya. Pelajaran matematika yang terkadang dianggap sebagai pelajaran 

menakutkan membuat peserta didik kesulitan dalam belajar, sehingga 

menjadi salah satu faktor kurangnya motivasi dan percaya diri peserta didik 

dalam belajar matematika. 

 Disposisi matematis sangat diperlukan oleh peserta didik, karena 

sebagian besar kegagalan peserta didik dalam pelajaran matematika bukan 

disebabkan pada IQ yang peserta didik miliki, tetapi pada pengendalian 

emosi. Banyak orang yang memiliki kemampuan nalar yang baik tapi tidak 

memiliki kecerdasan emosional yang baik. Akibatnya, hal tersebut dapat 

menjadi hambatan atau pengaruh buruk bagi diri mereka sendiri untuk ke 

depannya. 

 Pada dasarnya kemampuan matematis tidak sama dengan disposisi 

matematis. Di dalam pembelajaran matematika dibutuhkan keterampilan 

atau kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan matematika itu 

sendiri, salah satunya yaitu kemampuan penalaran matematis.  

 Kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami konsep matematika itu 

sendiri, menyelesaikan masalah matematika, dan mengkomunikasikan ide 

matematika. Namun, kurangnya kemampuan untuk memahami objek atau 

konsep matematika tersebut menyebabkan peserta didik kesulitan dalam 

memecahkan atau menyelesaikan masalah matematika. Salah satu materi 
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yang sulit dipahami oleh peserta didik adalah materi sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) yang menggunakan soal berbentuk cerita. 

Kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV 

beragam, di antaranya kesulitan membaca soal cerita, mengidentifikasi 

informasi relevan, membentuk model matematika, dan menampilkan 

langkah-langkah penyelesaian.  

 Hal ini menunjukkan bahwa untuk memecahkan atau menyelesaikan 

masalah matematika dibutuhkan kemampuan penalaran matematis dan 

kesadaran peserta didik dalam mengelolah cara berpikir dengan baik dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kurangnya rasa kesadaran, 

percaya diri, motivasi, dan pengetahuan awal menjadi penyebab peserta 

didik mengalami hambatan dan kurang mampu melakukan penalaran. Oleh 

karena itu, dibutuhkan disposisi matematis yang baik untuk menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

 Menyadari pentingnya kemampuan penalaran matematis dan 

disposisi matematis, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh disposisi 

matematis terhadap kemampuan penalaran matematis pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV). 

J. Hipotesis  

𝐻0: Tidak terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear 

dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  
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𝐻1: Terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

I. Jenis dan Lokasi Penelitian 

3. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah ex post-facto yang merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengindentifikasi penyebab yang memungkinkan 

terjadinya perubahan perilaku, gejala dan fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 

variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi dan menjelaskan atau 

menemukan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling 

berhubungan atau berpengaruh.180  

4.  Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 49 Makassar yang terletak di 

Jl. Syech Yusuf Katangka, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah ini, karena letaknya 

yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, peneliti menemukan 

masalah yang akan diteliti di sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 
180 Supriyanto, ‘Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa’, 2016. 
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J. Variabel dan Desain Penelitian 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan 

dipelajari, sehingga merupakan representasi konkrit dari konsep abstrak.181 

Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen, sering disebut juga 

sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan, 

variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.182 

b) Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah disposisi matematis peserta didik. 

c) Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen adalah kemampuan penalaran matematis peserta 

didik. 

4. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model hubungan kausal:183 

 

Keterangan: 

 
181 Kerlinger, ‘Foundation of Behavioral Research, Third Edition’, 2000, 348. 
182 Rafika Ulfa, ‘Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan’, Al-Fathonah: Jurnal 

Pendidikan Dan Keislaman, 1.1 (2021), 342–51. 
183 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, Pertama (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2016). 

X 
r 

Y 
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X = Disposisi Matematis 

Y = Kemampuan Penalaran Matematis 

r = Hubungan antara variabel X dan variabel Y 

K. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan 

penelitian yang menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan menggunakan 

data numerik.184 

L. Populasi dan Sampel 

3. Populasi 

Istilah populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok 

yang menjadi asal darimana sebuah sampel dipilih. Populasi (universe) 

adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian) yang dapat 

berupa orang, perusahaan, hasil produksi, dan lain-lain.185 Menurut Sugiyono, 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 49 Makassar yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 136 peserta 

 
184 Rini Nuraini, ‘Metodologi Penelitian’, in Metodologi Penelitian, 1st edn, 2022, p. 80. 
185 Hasan. 
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didik yang penyebarannya homogen (tidak ada pengklasifikasian antara 

peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi dengan peserta didik yang 

memiliki kecerdasan rendah). 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar, tahun ajaran 2023/2024. 

Tabel 3. 14 Populasi Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 

 

 

 

 

 

4. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.186 Dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling yaitu cara 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Peneliti menggunakan 
 

186 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, ed. 

by Santi Pratiwi Tri Utami, 2nd edn (Rajawali Pers, 2016). 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VIII-1          32 

2 VIII-2 33 

3 VIII-3 32 

4 VIII-4 23 

5 VIII-5 16 

      Jumlah 136 
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teknik ini, karena populasi SMP Negeri 49 yang homogen. Untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi peneliti menggunakan rumus Slovin.187 

� =
𝑁

𝑁(𝑑)2+1
  

Keterangan: 

S = ukuran sampel yang dibutuhkan 

N = ukuran populasi 

d = batas kesalahan yang diperkenankan (𝛼 = 5%). 

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti mengambil tingkat/batas 

kesalahan sebesar 5% dengan tingkat akurasi 95%. Adapun hasil yang 

diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu; 

 � =
𝑁

𝑁(𝑑)2+1
    

� =
136

136(0,05)2+1
  

� =
136

136(0,0025)+1
  

� =
135

0,34+1
  

� =
135

1,34
  

� = 101,49 ≈ 102  

Adapun cara pengambilan sampel disetiap kelas menggunakan rumus 

proportional random sampling, sebagai berikut. 

 

 
187 Edi Riadi, Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS), ed. by Th. Arie Prabawati, 

1st edn (Yogyakarta: CV. Dani Offset, 2016). 
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Kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang: 
33

136
× 102 = 24,75 = 25 

Kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang: 
32

136
× 102 = 24 

Kelas dengan jumlah peserta didik 23 orang: 
23

136
× 102 = 17,25 = 17 

Kelas dengan jumlah peserta didik 15 orang: 
16

136
× 102 = 12 

Adapun sampel yang diambil oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 15 Jumlah Sampel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan 

non tes. 

3) Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melibatkan berbagai soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VIII-1 24 

2 VIII-2 25 

3 VIII-3 24 

4 VIII-4 17 

5 VIII-5 12 

Jumlah 102 
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diperlukan datanya.188 Pengumpulan data dengan teknik tes dapat disebut 

sebagai pengukuran (measurement). Metode tes atau alat pengukur dapat 

digunakan secara meluas, seperti membandingkan keadaan fisiologi dan 

keadaan psikologi individu karena mempunyai standar objektif.189 

Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan penalaran peserta didik dan memperoleh data skor. Tes yang 

digunakan merupakan tes uraian. Tes uraian merupakan tes yang 

jawabannya diperoleh berdasarkan hasil pemahaman dan pemikiran peserta 

didik. Butir soal tipe uraian hanya terdiri dari pertanyaan atau tugas dan 

jawaban sepenuhnya harus dipikirkan oleh peserta tes.190 Tes ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengemukakan, 

menyusun, mengumpulkan, dan menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika. 

4) Metode Non Tes 

Metode non tes adalah metode yang digunakan untuk menilai 

kepribadian (afektif) peserta didik secara menyeluruh meliputi: sikap, minat, 

konsep diri, sifat, nilai, dan moral.191 Untuk mengetahui skala disposisi 

 
188 Rani Habsoh, ‘Analisis Kesulitan Menentukan Ide Pokok Paragraf Pada Kelas Iv Sekolah 

Dasar' Universitas Pendidikan Indonesia Repository.Upi.Edu Perpustakaan.Upi.Edu 36’, 

Repository.Upi.Edu, 2020, 36–46. 
189 Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika, 2nd edn (Jakarta: Raden Intan State 

Islamic University of Lampung, 2014). 
190 Nur Fitriani Zainal, ‘Pengukuran, Assessment Dan Evaluasi Dalam Pembelajaran 

Matematika’, Laplace : Jurnal Pendidikan Matematika, 3.1 (2020), 8–26 

<https://doi.org/10.31537/laplace.v3i1.310>. 
191 Hani Irawati, Much Fuad Saifuddin, dan Destri Ratna Ma’rifah, ‘Pengembangan Instrumen 

Tes Dan Non Tes Dalam Rangka Menyiapkan Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Di 
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matematis dalam pembelajaran matematika, peneliti menggunakan metode 

non tes berupa angket atau kuisioner.  

Angket atau kuisioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan atau 

pernyataan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada 

sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data.192 Jenis angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, sehingga 

responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket skala Likert yang disusun 

berdasarkan empat pilihan yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak 

setuju), dan STS (sangat tidak setuju) serta terdiri dari pernyataan positif dan 

negatif. 

Metode di atas digunakan untuk memperoleh data terkait disposisi 

matematis dan kemampuan penalaran matematis peserta didik terkait 

materi SPLDV di kelas VIII.  

N. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mendapatkan atau mengumpulkan data yang diamati. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah angket dan tes.  

 

 

 
Smp/Mts Muhammadiyah Se-Kabupaten Bantul’, Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2018), 503–6 <https://doi.org/10.12928/jp.v1i2.362>. 
192 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Pertama 

(Jakarta: Kencana, 2014). 
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3. Instrumen Angket 

Angket dalam penelitian ini merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data disposisi matematis yang dilakukan dengan 

memberikan angket berskala Likert pada responden yang telah dipilih. 

Alternatif jawaban yang digunakan dalam angket disposisi matematis, 

diantaranya Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Tidak Setuju (STS). Angket yang disusun harus memperhatikan 

indikator disposisi matematis yang telah diuraikan dan dijelaskan 

sebelumnya.   

Adapun kisi-kisi angket untuk disposisi matematis yang digunakan, 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 16 Kisi-Kisi Angket Disposisi Matematis 

No. Indikator Sub Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Butir Positif Negatif 

1 Percaya diri 

dalam 

menggunakan 

matematika 

Keyakinan individu 

terkait 

kemampuannya untuk 

belajar dan 

menyelesaikan 

masalah matematika. 

1, 7 2, 9 4 

2 Tekun 

mengerjakan 

tugas 

matematika 

Kemauan peserta 

didik untuk berusaha 

lebih keras dalam 

menyelesaikan tugas 

matematika yang sulit. 

3, 20 4, 13 4 

3 Minat dan Rasa Ketertarikan peserta 8, 10 11, 19 4 
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Ingin Tahu 

pada 

matematika 

didik terhadap 

matematika dan 

keinginan untuk 

mempelajari lebih 

dalam tentang 

matematika 

4 Fleksibel 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

Kemampuan peserta 

didik untuk 

mengeksplorasi ide-

ide matematika dan 

mencoba berbagai 

metode untuk untuk 

menyelesaikan 

masalah matematika. 

14, 16 6, 15 4 

5 Reflektif dalam 

matematika 

Mampu untuk 

mengevaluasi dan 

mempertimbangkan 

kesimpulan dari 

permasalahan 

matematika 

12, 18 5, 17 4 

Jumlah Butir 10 10 20 

Adapun tabel pengkategorian dan kriteria pemberian skor untuk item 

positif dan negative adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 17 Pengkategorian Disposisi Matematis 

Kategorisasi Rumus 

Tinggi 𝑋 > ��𝑎� + �� 

Sedang ��𝑎� − �� < 𝑋 ≤ ��𝑎� + �� 

Rendah 𝑋 ≤ ��𝑎� − �� 
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Tabel 3. 18 Kriteria Pemberian Skor Angket 

Alternatif Jawaban 
Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

4. Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini adalah tes berbentuk uraian yang 

dibuat berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematis yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis peserta didik. 

Adapun tabel pengkategorian dan kisi-kisi soal tes kemampuan 

penalaran matematis yang digunakan, yaitu sebagai berikut.193 

Tabel 3. 19 Kategorisasi Kemampuan Penalaran Matematis 

Kategorisasi Interval Nilai 

Tinggi � > 80 

Sedang 60 < � ≤ 80 

Rendah � ≤ 60 

 

Tabel 3. 20 Kisi-Kisi Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Indikator Penalaran Indikator Materi No. Item 

Memberikan penjelasan 

dengan model 

Membuat pemisalan 

dengan simbol, berupa 

huruf. 
1, 2, 3, 4, dan 

5 
Membuat model 

matematika dari 

 
193 Ana Siti Rosyidah, Erry Hidayanto, and Makbul Muksar, ‘Kemampuan Penalaran 
Matematis Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Soal HOTS Geometri’, JIPM (Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Matematika), 10.2 (2021), 268 <https://doi.org/10.25273/jipm.v10i2.8819>. 
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permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

SPLDV 

Menggunakan pola untuk 

menganalisis situasi 

matematika 

Menentukan penyelesaian 

SPLDV dengan metode 

substitusi, eliminasi, 

campuran (eliminasi dan 

substitusi), dan grafik. 

Menarik Kesimpulan Menjelaskan jawaban 

akhir atau solusi dari 

suatu sistem persamaan. 

 

O. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitan 

Sebelum melakukan penelitian, instrumen yang telah dibuat terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya instrumen penelitian digunakan dalam 

penelitian baik dari segi isi maupun rangkaian kata dan kalimat. 

3) Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur (objek) 

yang hendak diukur.194 Uji validitas instrumen dilakukan terhadap beberapa 

orang responden sebagai sampel uji coba di luar responden yang dijadikan 

sampel penelitian.195 Makin tinggi validitas suatu instrumen, makin baik pula 

 
194 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Pertama 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014). 
195 Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan: Penyajian, Penjelasan, Penafsiran, Dan Penarikan 

Kesimpulan, ed. by Octiviena, Rajawali Pers, Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2017) 

<https://doi.org/978-602-425-096-6>. 
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instrumen itu untuk digunakan. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas isi. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi Product Moment Pearson. Adapun rumus dari korelasi product 

moment Pearson adalah sebagai berikut. 

𝑟𝑥� =
𝑁(∑ 𝑋�) − (∑ 𝑋)(∑ �)

√[𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2][𝑁(∑ �2) − (∑ �)2]
 

Keterangan: 

𝑟𝑥� = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

𝑁 = jumlah seluruh responden  

∑ 𝑋� = Jumlah perkalian skor butir dan skor total  

∑ 𝑋 = Jumlah skor butir  

∑ � = Jumlah skor total 

Rumus ini dipergunakan untuk menguji korelasi skor butir dengan 

skot total dengan derajat kebebasan 𝛼 = 0,05. Koefisien korelasi bernilai 

paling kecil −1 dan paling besar +1, atau dapat ditulis −1 ≤ 𝑟𝑥� ≤ +1. Jika 

koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika 

variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sedangkan, jika 

koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah, 
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artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan turun.196 Adapun 

tabel interpretasi untuk korelasi Pearson Product Moment, sebagai berikut.197 

Tabel 3. 21 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai 𝒓𝒙� 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

𝑟𝑥� < 0,20 

0,20 ≤ 𝑟𝑥� < 0,40 

0,40 ≤ 𝑟𝑥� < 0,70 

0,60 ≤ 𝑟𝑥� < 0,80 

0,80 ≤ 𝑟𝑥� < 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

 Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

Instrumen dianggap valid apabila 𝑟ℎ𝑖���� > 𝑟�𝑎���. Instrumen yang 

tidak valid harus dibuang dan tidak dapat digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. 

Berdasarkan analisis perhitungan menggunakan IBM SPSS Statistic 

25.0 for windows, dengan sampel uji coba sebanyak 30 responden dan taraf 

kesalahan 0,05%, diperoleh hasil uji validitas tiap instrumen sebagai berikut. 

c. Angket Disposisi Matematis 

Hasil uji validitas instrument angket disposisi matematis disajikan 

dalam tabel berikut. 

 
196 Nursalam, Statistik Untuk Penelitian, ed. by Muhammad Rusydi Rasyid (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011). 
197 Riduwan M.B.A, Dasar-Dasar Statistika, ed. revisi by Prana Dwija Iswara (Bandung: 

Alfabeta, 2003) hal. 228. 
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Tabel 3. 22 Uji Validitas Angket Disposisi Matematis 

Butir Pernyataan Nilai 𝒓��𝒕�𝒏𝒈 Nilai 𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,416 0,361 VALID 

2 0,431 0,361 VALID 

3 0,086 0,361 TIDAK VALID 

4 0,612 0,361 VALID 

5 0,574 0,361 VALID 

6 0,376 0,361 VALID 

7 0,535 0,361 VALID 

8 0,049 0,361 TIDAK VALID 

9 0,472 0,361 VALID 

10 0,598 0,361 VALID 

11 0,078 0,361 TIDAK VALID 

12 0,440 0,361 VALID 

13 0,457 0,361 VALID 

14 0,039 0,361 TIDAK VALID 

15 0,153 0,361 TIDAK VALID 

16 0,505 0,361 VALID 

17 0,666 0,361 VALID 

18 0,453 0,361 VALID 

19 0,739 0,361 VALID 

20 0,104 0,361 TIDAK VALID 

Tabel di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan disposisi 

matematis yang diuji cobakan berjumlah 20 butir pernyataan dan diperoleh 

14 butir pernyataan valid dan 6 butir pernyataan yang tidak valid yaitu 
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nomor 3, 8, 11, 14, 15, dan 20. Untuk pernyataan tidak valid, maka peneliti 

tidak menyertakan pernyataan tersebut dalam angket yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

d. Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Hasil uji validitas instrument tes kemampuan penalaran matematis 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tzabel 3. 23 Uji Validitas Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Butir Soal Nilai 𝒓��𝒕�𝒏𝒈 Nilai 𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,364 0,361 VALID 

2 0,517 0,361 VALID 

3 0,433 0,361 VALID 

4 0,718 0,361 VALID 

5 0,519 0,361 VALID 

Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas, diperoleh bahwa seluruh 

butir instrumen tes yang berupa soal uraian adalah valid. Sehingga 

instrumen tes ini layak digunakan untuk penelitian. 

4) Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur suatu 

gejala yang berlainan dan selalu menunjukkan hasil yang sama (konsisten).198 

Jadi, instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen itu diujicobakan kepada 

subjek yang sama secara berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama.  

 
198 Supardi. 



59 
 

 
 

Dalam pengujian reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Adapun rumus dari Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = (
�

� − 1
) (1 −

∑ 𝜎�
2

𝜎�
2 ) 

Dengan varians 𝜎� =
∑ 𝑋2−

(𝑋)2

𝑛

�
 

Keterangan: 

𝑟11 = 𝑟��𝑖𝑎�𝑖�𝑖�𝑎� 𝑖���𝑟����  

� = �𝑎��𝑎���𝑎 ���𝑖𝑟 ��𝑟�𝑎��𝑎𝑎�  

∑ 𝜎�
2 = ����𝑎ℎ �𝑎𝑟𝑖𝑎�� ���𝑖𝑟  

𝜎�
2 = �𝑎𝑟𝑖𝑎�� ���𝑎�  

X = skor tiap soal 

n = banyaknya responden 

Adapun tabel interpretasi untuk tingkat reliabilitas berdasarkan nilai 

Alpha Cronbach sebagai berikut.199 

Tabel 3. 24 Interpretasi Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Interval Alpha Tingkat Reliabilitas 

𝑟 < 0,20 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,60 

0,60 ≤ 𝑟 < 0,80 

0,80 ≤ 𝑟 < 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 
199 Triton Prawira Budi, SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik, 10th edn (Yogyakarta: 

Andi, 2006). 
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 Instrumen dianggap reliabel apabila 𝑟ℎ𝑖���� > 𝑟�𝑎���. Instrumen yang 

tidak reliabel harus dibuang dan tidak dapat digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. 

Berdasarkan analisis perhitungan menggunakan IBM SPSS Statistic 

25.0 for Windows, dengan sampel uji coba sebanyak 30 responden dan taraf 

kesalahan 5%, diperoleh hasil uji validitas tiap instrumen sebagai berikut. 

c. Uji Reliabilitas Angket Disposisi Matematis 

Tabel 3. 25 Uji Reliabilitas Instrumen Angket Disposisi Matematis 

Instrumen 
Jumlah 

butir 

Nilai Alfa- 

Cronbach 

Nilai 

𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 
Keterangan 

Angket 

Disposisi 

Matematis 

20 0,939 0,361 Sangat Kuat 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Alpha dari angket disposisi matematis siswa adalah 0,939. Nilai Alpha 

tersebut yang kita anggap sebagai 𝑟ℎ𝑖����, hasil ini dibandingkan dengan nilai 

𝑟�𝑎��� dengan N=30 (jumlah responden uji coba) dan 𝛼 = 0,05 yang 

kemudian dihasilkan nilai 𝑟�𝑎��� = 0,361. Karena 𝑟ℎ𝑖����(0,939) ≥ 𝑟�𝑎��� = 

0,361 maka instrumen dikatakan reliabel atau dapat dipercaya untuk 

mengumpulkan data disposisi matematis peserta didik. Derajat reliabilitas 

angket disposisi matematis berada pada taraf sangat kuat. 

d. Uji Reliabilitas Kemampuan Penalaran Matematis  
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Tabel 3. 26 Uji Reliabilitas Instrumen Kemampuan Penalaran 
Matematis 

Instrumen 
Jumlah 

Butir Soal 

Nilai Alfa- 

Cronbach 

Nilai 

𝒓𝒕𝒂�𝒆𝒍 
Keterangan 

Tes  5 0,748 0,361 Kuat 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat dilihat 

bahwa nilai Alpha dari tes kemampuan penalaran matematis adalah 0,748. 

Karena nilai 𝑟ℎ𝑖����(0,748) ≥ 𝑟�𝑎��� (0,361), maka instrumen dikatakan 

reliabel atau dapat dipercaya untuk mengumpulkan data kemampuan 

penalaran matematis. Derajat reliabilitas tes kemampuan komunikasi 

matematis berada pada taraf kuat. 

P. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data hasil penelitian akan digunakan dua teknik 

statistik, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Teknik ini digunakan 

untuk mendeskripsikan tentang disposisi matematis dan kemampuan 

penalaran matematis peserta didik.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis 

deskriptif, sebagai berikut. 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi 
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1) Range/jangkauan (R)  

𝑅 = (𝑥�𝑎𝑘�𝑖��� − 𝑥�𝑖�𝑖���)  

2) Banyak kelas (k) 

� = 1 + (3,3) log �  

Ket:  

� = banyak data 

3) Menentukan interval kelas dengan rumus: 

� =
𝑅

𝑘
  

Ket: 

R = range 

k = banyak kelas 

4) Tentukan batas atas dan batas bawah kelas. 

5) Membuat tabel ditribusi frekuensi 

b. Menghitung  rata-rata (mean) 

�̅� =
∑ �𝑖𝑥𝑖

∑ �𝑖
  

Ket: 

�̅� = rata-rata variabel 

�𝑖 =frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖 = tanda kelas interval 

c. Menghitung persentase nilai rata-rata 

𝑃 =
�

𝑁
× 100%  

d. Menghitung standar deviasi 
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� = √
�.∑ �𝑋1

2
−(�𝑋1)2

�(�−1)
   

4. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial adalah sebuah metode yang digunakan 

untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi yang 

lebih besar berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang lebih kecil. 

Dengan kata lain, menggunakan informasi dari sebagian kecil data untuk 

menarik kesimpulan tentang keseluruhan data.  

b. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis statistik inferensial maka terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis merupakan uji yang 

berkaitan dengan statistik inferensial parametrik yang mensyaratkan 

pengujian-pengujian terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. 

Statistik inferensial parametrik mensyaratkan uji normalitas dan uji 

linieritas. 

3) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau mempunyai pola seperti 

distribusi normal. Adapun rumusan hipotesis: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 𝐻1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak maka 

dilakukan pengujian normalitas data menggunakan rumus Kolmogorof- 
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Smirnov dengan melihat nilai signifikansi. Pengambilan keputusan dalam uji 

ini adalah sebagai berikut:  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  ≥  𝛼 =  0,05), maka data berdistribusi normal.  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  <  𝛼 =  0,05), maka data tidak berdistribusi 

normal.200 

4) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah model linier yang dipilih 

benar-benar sesuai dengan keadannya atau sebaliknya. Data yang baik 

seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel independen (X) 

dengan variabel dependen (Y). Adapun rumusan hipotesis dari uji linieritas. 

𝐻0: Data berpola linear  

𝐻1 : Data tidak berpola linear 

 Adapun rumus untuk uji linieritas adalah sebagai berikut: 

1) Mencari jumlah kuadrat regresi (��𝑅��(𝑎)) 

��𝑅��(𝑎) =
(∑ �)2

�
  

2) Mencari jumlah kuadrat regresi (��𝑅��(�/𝑎)) 

��𝑅��(�/𝑎) = �. {∑ 𝑋� −
(∑ 𝑋).(∑ �)

�
}  

3) Mencari jumlah kuadrat residu (��𝑅��) 

��𝑅�� = ∑ �2 − ��𝑅��(�/𝑎) − ��𝑅��(𝑎)  

4) Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (𝑅��𝑅��) 

 
200 Dwi Priyanto, Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS  (Yogyakarta: Gava 

Media, 2013), hlm. 58. 
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𝑅��𝑅�� =
𝐽�𝑅𝑒𝑠

�−2
  

5)  Mencari jumlah kuadrat error (��𝐸) 

 ��𝐸 = ∑ {∑ �2 −
(∑ �)2

�
}𝑘  

6)  Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (��𝑇𝐶) 

��𝑇𝐶 = ��𝑅�� − ��𝐸   

7)  Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (𝑅��𝑇𝐶) 

𝑅��𝑇𝐶 =
𝐽�𝑇𝐶

𝑘−2
  

8)  Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (𝑅��𝐸) 

𝑅��𝐸 =
𝐽�𝐸

�−𝑘
  

9)  Mencari nilai 𝐹ℎ𝑖���� 

𝐹ℎ𝑖���� =
𝑅𝐽�𝑇𝐶

𝑅𝐽�𝐸
  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai 𝐹ℎ𝑖���� dan 𝐹�𝑎���.  

• Jika 𝐹ℎ𝑖���� ≤ 𝐹�𝑎��� maka 𝐻0 diterima. 

• Jika 𝐹ℎ𝑖���� > 𝐹�𝑎��� maka 𝐻0 ditolak 

Selain itu, dasar pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi/probabilitas yaitu; 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity >  0,05 maka 

hubungan antar variabel adalah linier,  

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity ≤ 0,05 maka 

hubungan antar variabel adalah tidak linier. 



66 
 

 
 

c. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah 

variabel. Analisis regresi sederhana (univariate) yang dimaksud adalah 

analisis regresi dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu. Untuk 

mengetahui pengaruh antara disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik pada materi SPLDV maka digunakan 

analisis regresi linier sederhana. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah menggunakan 

rumus berikut: 

�̂ = 𝒂 + �𝑿 

𝑎 = �̅ − ��̅�  

� =
∑(𝑋−�̅�)(�−�̅)

∑(𝑋−�̅�)2    

Keterangan: :  

�̂ = Variabel Terikat  

𝑋 =  Variabel bebas  

𝑎 = Intersep (nilai Y, bila 𝑋 = 0) 

� = Koefisien Regresi 

2) Uji t  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi yang ditemukan itu 

berlaku untuk seluruh populasi yang ada. Dalam penelitian ini digunakan 

rumus uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial disposisi 
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matematis berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran 

matematis. Singkatnya, uji t membandingkan nilai rata-rata satu sama lain 

untuk menentukan adanya signifikansi statistik.201 Caranya dengan 

membandingkan antara nilai �ℎ𝑖���� dengan ��𝑎���. Jika nilai �ℎ𝑖���� > ��𝑎��� 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (��) = � − 2, maka 

𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima yang berarti variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel terikat. Jika sebaliknya, 

maka variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada variabel terikat.  

 Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji t, di antaranya: 

6) Menentukan hipotesis 

𝐻0: tidak terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik. 

𝐻1: terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis peserta didik. 

7) Menentukan taraf signifikan  

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 

5%. 

8) Menghitung �ℎ𝑖����dan �𝑘𝑟𝑖�𝑖� 

9) Dasar pengambilan Keputusan 

a) �ℎ𝑖���� ≤ �𝑘𝑟𝑖�𝑖�, 𝐻0 diterima. 

 
201 Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015). 
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b) �ℎ𝑖���� > �𝑘𝑟𝑖�𝑖�, 𝐻1 ditolak. 

10) Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. Hasil Penelitian 

b. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Berikut ini disajikan analisis statistika deskriptif yang diperoleh 

berdasarkan skor masing-masing variabel. 

1) Disposisi Matematis Peserta Didik 

Guna memperoleh data terkait disposisi matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 49 Makassar, peneliti melakukan penyebaran angket kepada 

102 peserta didik kelas VIII dengan menggunakan instrumen penelitian yang 

sudah dinyatakan valid. Berdasarkan skor yang didapat peserta didik, 

diperoleh hasil statistik deskriptif disposisi matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 49 Makassar sebagai berikut. 

Tabel 4. 12 Hasil Analisis Deskriptif Disposisi Matematis Peserta Didik 
Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 N Minimum Maksimum Mean Standar 
Deviasi 

Disposisi Matematis 

Valid N(listwise) 

102 

102 

18 52 37,30 6,847 

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa skor tertinggi yang diperoleh 

dari 102 peserta didik kelas SMP Negeri 49 Makassar adalah 52 dan skor 

terendah adalah 18. Rata-rata (mean) skor angket disposisi matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar sebesar 37,30 dan standar 

deviasinya sebesar 6,847. 
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Kemudian untuk menentukan mean disposisi matematis yang akan 

dikategorikan ke dalam tiga kategori dengan menentukan interval sebagai 

berikut.202 

Tabel 4. 13 Rumus Kategori Disposisi Matematis 

Kategorisasi Rumus 

Tinggi 𝑋 > ��𝑎� + ��   

𝑋 > 37,30 + 6,847  

𝑋 > 44,147  

Sedang ��𝑎� − �� < 𝑋 ≤ ��𝑎� + ��  

37,30 − 6,847 < 𝑋 ≤ 37,30 + 6,847     

30,453 < 𝑋 ≤ 44,147  

Rendah 𝑋 ≤ ��𝑎� − ��   

𝑋 ≤ 37,30 − 6,847    

𝑋 ≤ 30,453  

Selanjutnya, untuk mencari frekuensi dan persentase berdasarkan 

kelas yang sudah dibuat dengan bantuan SPSS 25 for Windows dengan hasil 

berikut: 

Tabel 4. 14 Distribusi Frekuensi Disposisi Matematis (X) 

 Frekuensi Valid Percent 

Valid Rendah 20 19,6 

Sedang 65 63.7 

Tinggi 17 16.7 

Total 102 100.0 

 
202 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi Ed 2, Ed II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012). 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik 

sebagai sampel, ada 20 (19,6%) peserta didik yang memiliki tingkat disposisi 

matematis rendah, 65 (63,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis sedang, dan 17 (16,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik 

SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat disposisi matematis dengan 

kategori sedang. 

b. Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik  

Untuk memperoleh data tentang kemampuan penalaran matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar, peneliti memberikan tes 

yang bertujuan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis yang 

berjumlah 5 soal kepada responden sebanyak 102 peserta didik kelas VIII 

dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah dinyatakan valid dan 

reliabel. Berdasarkan skor yang didapat peserta didik, diperoleh hasil 

statistik deskriptif kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 49 Makassar sebagai berikut. 

Tabel 4. 15 Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Penalaran Matematis 
Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar 

 N Minimum Maksimum Mean Standar 
Deviasi 

Kemampuan Penalaran 

Matematis 

102 

 

5 75 27,65 14,483 

Valid N(listwise) 102     

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa skor tertinggi yang diperoleh 

dari 102 peserta didik kelas SMP Negeri 49 Makassar adalah 75 dan skor 
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terendah adalah 5. Rata-rata (mean) skor tes kemampuan penalaran 

matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 Makassar sebesar 27,65 

dan standar deviasinya sebesar 14,483. 

Kemudian untuk menentukan mean kemampuan penalaran 

matematis yang akan dikategorikan ke dalam tiga kategori dengan 

menentukan interval sebagai berikut.203 

Tabel 4. 16 Interval Nilai Kategori Kemampuan Penalaran Matematis 
(Y) 

Kategorisasi Interval Nilai 

Tinggi � > 80 

Sedang 60 < � ≤ 80 

Rendah � ≤ 60 

 Selanjutnya, mencari frekuensi dan persentase berdasarkan kelas 

yang sudah dibuat dengan bantuan SPSS 25 for Windows dengan hasil 

berikut: 

Tabel 4. 17 Distribusi Frekuensi Kemampuan Penalaran Matematis (Y) 

 Frekuensi 
Valid 

Percent 

Valid 

Rendah 100 98,0 

Sedang 2 2,0 

Tinggi 0 0,0 

Total 102 100.0 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik 

sebagai sampel, ada 100 (98,0%) peserta didik yang memiliki tingkat 

kemampuan penalaran matematis rendah, 2 (2,0%) peserta didik memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis sedang, dan tidak ada peserta 

 
203 Rosyidah, Hidayanto, and Muksar. 
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didik yang memiliki tingkat kemampuan penalaran matematis tinggi. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 

Makassar memiliki tingkat kemampuan penalaran matematis dengan 

kategori rendah. 

3. Hasil Analisis Statistika Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi linier sederhana, syarat yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut. 

3) Uji Normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau menentukan data 

yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian untuk 

uji normalitas data dengan menguji residual Kolmogorof-Smirnov dengan 

menggunakan bantuan SPSS 25 for Windows adalah sebagai berikut. 

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  ≥  𝛼 =  0,05), maka data berdistribusi 

normal.  

• Jika nilai �𝑖� (� − �𝑎���)  <  𝛼 =  0,05), maka data tidak 

berdistribusi normal.204 

Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

   Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

 
204 Dwi Priyanto, Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS  (Yogyakarta: Gava 

Media, 2013), hlm. 58. 
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 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 

yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

4) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat apakah berbentuk linier atau 

tidak. Untuk mempermudah perhitungan uji linieritas data, perhitungan 

dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0 for Windows. Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji linieritas adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity ≥  0,05 

maka hubungan antar variabel adalah linier. 

• Jika nilai sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity <  0,05 

maka hubungan antar variabel adalah tidak linier.205 

Tabel 4. 19 Hasil Uji Linieritas Data 

 Sig. 

Kemampuan Penalaran 

Matematis* Disposisi 

Matematis 

Between 

Groups 

Deviation 

from 

Linearity 

.682 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

 Dari hasil output di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,682 

antara variabel disposisi matematis dengan kemampuan penalaran 

matematis peserta didik. Karena nilai signifikansi (0,682) lebih besar 

 
205 Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk 

Riset (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 74. 
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daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis dengan 

kemampuan penalaran matematis memiliki hubungan yang linear.  

3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

2) Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen.206 Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh disposisi matematis terhadap 

kemampuan penalaran matematis, dapat dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 25.0 for Windows atau dengan rumus:  

�̂ = 𝒂 + �𝑿 

Keterangan: :  

�̂ = Variabel Terikat  

𝑋 =  Variabel bebas  

𝑎 = Intersep (nilai Y, bila 𝑋 = 0) 

� = Koefisien Regresi 

Dasar pengambilan keputusan pada pengujian regresi sederhana 

yaitu: 

• Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan niai 

probabilitas Sig. (0,05 ≤  𝐻0.), 𝐻0 diterima. Artinya tidak signifikansi. 

 
206 Sugiyono. 
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• Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. 

(0,05 ≥  𝐻0.), 𝐻0 ditolak. Artinya signifikansi.207 

Dari perhitungan menggunakan SPSS 25.0 for Windows yang telah 

dilakukan akan muncul beberapa tabel yang menunjukkan hasil perosesan 

data. 

Tabel 4. 20 Coefficient 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 1,630 7,572 

Disposisi Matematis .697 ,200 

a. Dependent Variable: Kemampuan Penalaran Matematis 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 

Tabel Coefficient di atas menunjukkan nilai 𝑎 pada kolom B sebesar 

1,630. Sedangkan nilai b adalah 0,697. Sehingga persamaan regresi dapat 

ditulis sebagai berikut 

�̂ = 𝒂 + �𝑿     

�̂ = 1,630 + 0,697𝑋  

Berdasarkan tabel coefficient, menunjukkan persamaan �̂ = 1,630 +

0,697𝑋  dimana persamaan tersebut menyatakan bahwa jika tidak ada 

kenaikan nilai dari variabel X (𝑋 = 0), maka nilai variabel Y adalah 1,630. 

Koefisien regresi sebesar 0,697 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) satu nilai pada variabel X (disposisi matematis) akan 

memberikan kenaikan pada variabel Y (Kemampuan penalaran matematis) 

sebesar 0,697 satuan. 

 
207 Sarjono dan Julianti, hlm 101. 
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Tabel 4. 21 Model Summary 

Model R R Square 

1 .330a .109 

        Sumber: Hasil Olahan SPSS 25.0 for Windows 
Tabel di atas menjelaskan nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 

0,330 dan nilai koefisien determinannya sebesar 0,109. Hasil tabel Summary 

di atas menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar 10,9%, sisanya 89,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2) Uji t 

Untuk menguji hipotesis apakah variabel disposisi matematis 

berpengaruh terhadap variabel kemampuan komunikasi matematis maka 

perlu uji t. Pada uji t ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. 

Untuk melakukan uji t akan dibantu dengan SPSS 25.0 for Windows dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 22 Hasil Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) .215 .830 

Disposisi Matematis 3.493 .001 

Sumber: Hasil Olah SPSS 25.0 for Windows 

Dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% atau 𝛼 = 0,05 maka ��𝑎��� dapat 

dicari pada tabel signifikansi 
0,05

2
= 0,025 (uji 2 sisi) dengan �� = � − 2 =

102 − 2 = 100, sehingga  ��𝑎��� = 1,98. Berdasarkan Tabel 4.11, untuk 

variabel disposisi matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖���g = 3,493. Karena  

�ℎ𝑖����(3,493) > ��𝑎���(1,98) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

disposisi matematis berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 
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penalaran matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel di SMP Negeri 49 Makassar. 

D. Pembahasan 

2. Deskripsi Disposisi Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel Di SMP Negeri 49 Makassar 

  Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 

25.0 for windows dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik sebagai 

sampel, ada 20 (19,6%) peserta didik yang memiliki tingkat disposisi 

matematis rendah, 65 (63,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis sedang, dan 17 (16,7%) peserta didik memiliki tingkat disposisi 

matematis tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik 

SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat disposisi matematis dengan 

kategori sedang. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa peserta didik 

yang kurang memiliki rasa percaya diri, tekun, minat dan memiliki rasa ingin 

tahu, fleksibel, dan reflektif terhadap matematika. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh Sukamto (2013) bahwa peserta didik yang gagal dalam 

memecahkan permasalahan matematika cenderung akan kurang percaya 

diri, sehingga menjadi hambatan bagi peserta didik dalam proses 

pembelajaran.208  

 
208 Sukamto, ‘Strategi Quantum Learning Dengan Pendekatan Konstruktivisme Untuk 

Meningkatkan Disposisi Dan Penalaran Matematis Siswa’, Jurnal: UNNES Journal of Primary 

Educational, II.2 (2013), 91–98 <https://doi.org/2252 - 6404>. 
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 Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi disposisi 

matematis diantaranya adalah teman sebaya, fasilitas sekolah, dan 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Guru harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan memilih metode 

pembelajaran yang sesuai agar peserta didik tidak jenuh dalam 

pembelajaran.209 Peran orang tua juga sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan disposisi matematika, karena dengan adanya keterlibatan aktif 

dan positif dari orang tua mampu membantu peserta didik untuk mengatasi 

tantangan matematika, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya 

diri, dan meningkatkan prestasi belajar.210 

  Dari hasil penelitian tersebut juga didukung oleh teori dari Vygotsky 

(1978) yaitu interaksi sosial antara anak dan orang tua memainkan peran 

penting dalam perkembangan kognitif anak.211 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

disposisi matematis peserta didik SMP Negeri 49 Makassar dapat terwujud 

dengan baik jika guru dan orang tua memerankan peranannya dengan baik, 

sehingga dapat terlaksananya proses pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan. 

4. Deskripsi Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik Pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 
209 Febriyani, Hakim, and Nadun. 
210 Hardika Saputra, ‘Peran Orang Tua Dalam Mendukung Pembelajaran Matematika Di 

Rumah Bagi Siswa Sekolah Dasar’, Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan 

Matematika, 2.5 (2024), 313–29 <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i5.1230>. 
211 Lev Semyonovich Vygotsky, Mind in Sosiety: The Development of Higher Physchological 

Processes (Harvar University Press). 
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  Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan individu 

untuk berpikir logis, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

informasi matematika yang ada. Ini bukan hanya tentang menghafal rumus 

atau menyelesaikan soal, melainkan tentang memahami mengapa suatu 

konsep berlaku dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 25.0 for Windows 

dapat diketahui bahwa dari 102 peserta didik sebagai sampel, terdapat 100 

(98,0%) peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan penalaran 

matematis rendah, 2 (2,0%) peserta didik memiliki tingkat kemampuan 

penalaran matematis sedang, dan tidak ada peserta didik yang memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis tinggi.. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki 

tingkat kemampuan penalaran matematis dengan kategori rendah. Hal ini 

disebabkan karena masih banyak peserta didik yang belum paham terkait 

cara untuk memberikan penjelasan dengan model, menggunakan pola untuk 

menganalisis situasi matematika, dan menarik kesimpulan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) yaitu ada 

beberapa faktor peserta didik yang sering melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan matematika, diantaranya tidak menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal, tidak mengetahui rumus apa yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal, kurang mengerti langkah-langkah penyelesaian soal, dan 
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tidak memiliki minat belajar.212 Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya, 1) faktor jasmani yang berupa kesehatan yang 

ada dalam diri peserta didik, 2) faktor psikologi yang berupa minat, motivasi, 

sikap, bakat, intelegensi dan perhatian peserta didik itu sendiri, dan 3) faktor 

lingkungan belajar yang berupa teman, guru, bahan ajar, model dan metode 

pembelajaran, dan keluarga. 

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis yaitu dengan melakukan pembelajaran 

aktif, gunakan bahan ajar yang menarik, mendorong peserta didik untuk 

berpikir kritis, serta memberikan umpan balik, sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, interaktif, dan kolaboratif. 

5. Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel Di SMP Negeri 49 Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

penalaran matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel di 

SMP Negeri 49 Makassar. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis regresi 

linier sederhana berdasarkan nilai Sig. sebesar 0,001 <  0,05, sehingga 𝐻0 

ditolak dan 𝐻1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

 
212 Pratama. 
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disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis peserta 

didik pada materi persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 49 Makassar.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Regi Akmal Fauzan, menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara disposisi matematis 

dengan kemampuan penalaran matematis peserta didik. Artinya, semakin 

tinggi disposisi matematis peserta didik, semakin tinggi pula kemampuan 

penalaran matematisnya.213 Kemudian didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Viranty Putri menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran 

matematis peserta didik.214 Selain itu, didukung oleh teori dari Bandura 

bahwa peserta didik dengan disposisi matematika yang tinggi cenderung 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam kemampuan matematika 

mereka. Kepercayaan diri ini akan memotivasi mereka untuk berusaha lebih 

keras dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks, sehingga 

meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik.215 

Dari hasil persamaan regresi linear diperoleh bahwa nilai koefisien 

regresi � = 0,697 mempunyai harga yang positif, artinya apabila disposisi 

matematis peserta didik (X) meningkat satu satuan, maka kemampuan 

penalaran matematis (Y) akan bertambah 0,697. Begitupun sebaliknya, jika 

disposisi matematis berkurang satu satuan, maka nilai kemampuan 

 
213 Fauzan and others. 
214 Putri. 
215 Bandura. 
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penalaran matematis akan berkurang sebesar 0,697. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa disposisi matematis berbanding lurus dengan 

kemampuan penalaran matematis peserta didik.  

Dari hasil uji coba signifikan diperoleh bahwa disposisi matematis 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis 

peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil output yang diperoleh dari nilai 

koefisien determinannya sebesar 0,109 yang menunjukkan adanya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 10,9%, sisanya 89,1% 

dipengaruhi faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan 

penalaran matematis yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri 

peserta didik itu sendiri seperti keluarga, faktor sekolah, serta faktor 

masyarakat yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar peserta didik 

sehingga akan berdampak pada kemampuan penalaran matematis peserta 

didik.216  

 

 

 
216 Zalyana, Psikologi Pembelajaran (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014). 
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BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

4. Rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat 

disposisi matematis dengan kategori sedang. 

5. Rata-rata peserta didik SMP Negeri 49 Makassar memiliki tingkat 

kemampuan penalaran matematis dengan kategori rendah. 

6. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial untuk variabel disposisi 

matematis diperoleh nilai �ℎ𝑖����(3,493) > ��𝑎���(1,98) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi matematis berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis peserta 

didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel di SMP 

Negeri 49 Makassar. 

C. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan sebagai 

penyempurnaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut 

1. Bagi guru-guru matematika, khusunya di SMP Negeri 49 Makassar 

agar dapat memperkuat disposisi matematis peserta didik melalui 

soal yang berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis dan 

pembelajaran matematika yang menyenangkan.  
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2. Bagi peserta didik , khususnya peserta didik kelas VIII SMP Negeri 49 

Makassar, agar lebih rajin dan semangat dalam mengerjakan soal-

soal yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis, 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk menggali dan mengembangkan penelitian ini dengan 

meninjau variabel bebas selain kemampuan penalaran matematis, 

serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan seberapa besar 

pengaruh variabel yang diteliti. 
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Lampiran 7 Angket Disposisi Matematis 

6. Data Uji Coba Angket Disposisi Matematis 
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7. Uji Validitas Angket 
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8. Uji Reliabilitas Angket 

 

9. Kisi-Kisi Angket 

No. Indikator Sub Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Butir (+) (-) 

1 Percaya diri 

dalam 

menggunakan 

matematika 

Keyakinan individu terkait 

kemampuannya untuk 

belajar dan menyelesaikan 

masalah matematika. 

1, 7 2, 9 4 

2 Tekun 

mengerjakan 

tugas 

matematika 

Kemauan peserta didik 

untuk berusaha lebih keras 

dalam menyelesaikan 

tugas matematika yang 

sulit. 

- 4, 13 4 

3 Minat dan Rasa 

Ingin Tahu 

pada 

matematika 

Ketertarikan peserta didik 

terhadap matematika dan 

keinginan untuk 

mempelajari lebih dalam 

tentang matematika 

10  19 4 

4 Fleksibel 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

Kemampuan peserta didik 

untuk mengeksplorasi ide-

ide matematika dan 

mencoba berbagai metode 

untuk untuk 

menyelesaikan masalah 

16 15 4 
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matematika. 

5 Reflektif dalam 

matematika 

Mampu untuk 

mengevaluasi dan 

mempertimbangkan 

kesimpulan dari 

permasalahan matematika 

12, 18 5, 17 4 

Jumlah Butir 6 8 14 

10. Lembar Angket 

ANGKET DISPOSISI MATEMATIS 

III. Identitas Diri 

Nama : 

No. Urut : 

Kelas : 

IV. Petunjuk Pengisian Angket 

Sebelum Anda mengerjakan, perhatikan petunjuk pengisian berikut ini: 

6. Bacalah pernyataan dengan seksama dan berilah tanda (√) pada lembar 

jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan Anda dengan keterangan jawaban 

sebagai berikut:  

SS  : bila pernyataan sangat setuju dengan keadaan Anda  

S  : bila pernyataan setuju dengan keadaan Anda  

TS  : bila pernyataan tidak setuju dengan keadaan Anda  

STS  : bila pernyataan sangat tidak setuju dengan keadaan Anda 

7. Semua jawaban adalah benar, maka isilah sesuai dengan kondisi diri Anda yang 

sebenarnya. Setiap orang bisa mempunyai respon yang berbeda. 

8. Jika Anda hendak mengubah jawaban, silahkan memberi dua garis datar (=) 

pada jawaban yang salah, lalu silahkan centang (√) pada jawaban yang 

dikehendaki. 
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9. Usahakan semua nomor terjawab dan jangan sampai ada yang terlewatkan. 

Pengisian angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 

jawaban yang Anda berikan terjamin kerahasiaannya serta tidak mempengaruhi 

nilai mata pelajaran Anda. 

10. Selamat mengerjakan. 

No. Pernyataan 
Jawaban Alternatif 

SS S TS STS 

15.  Saya percaya bahwa saya mampu 

menyelesaikan tugas matematika apa pun jika 

saya berusaha 

    

16.  Saya merasa yakin bahwa nilai matematika 

saya akan tetap rendah meskipun telah belajar 

    

17.  Saya belajar matematika ketika hanya di 

sekolah saja 

    

18.  Saya tidak peduli jika saya membuat kesalahan 

dalam menyelesaikan matematika 

    

19.  Saya selalu menggunakan cara yang sama 

untuk menyelesaikan soal matematika, 

meskipun tidak berhasil 

    

20.  Saya yakin dapat memperoleh nilai yang baik 

dalam matematika 

    

21.  Saya merasa malu diketahui orang lain jika 

memperoleh nilai yang kurang baik dalam 

matematika 

    

22.  Saya suka mempelajari hal-hal baru tentang 

matematika 

    

23.  Saya mampu menyelesaikan soal matematika 

dengan berbagai metode 

    

24.  Saya hanya belajar matematika ketika akan 

menghadapi ujian  

    

25.  Saya tidak mudah menyerah ketika terjebak     
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pada masalah matematika yang sulit 

26.  Saya malas untuk berlatih mengerjakan soal 

matematika 

    

27.  Saya suka mempelajari matematika dari 

berbagai sumber 

    

28.  Saya malas mengerjakan soal matematika 

yang sulit 
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Lampiran 8. Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

1. Data Uji Coba Tes 

No. Responden S1 S2 S3 S4 S5 TOTAL 

1 Resp 1 15 5 15 5 10 50 

2 Resp 3 10 10 5 5 5 35 

3 Resp 5 10 5 15 15 10 55 

4 Resp 18 15 20 5 5 5 50 

5 Resp 29 10 5 10 5 10 40 

6 Resp 31 5 10 5 20 5 45 

7 Resp 32 10 13 13 8 5 49 

8 Resp 38 10 5 5 5 10 35 

9 Resp 43 10 5 5 5 0 25 

10 Resp 50 10 5 5 0 5 25 

11 Resp 47 10 5 10 7 5 37 

12 Resp 61 15 20 5 15 10 65 

13 Resp 63 10 10 5 0 10 35 

14 Resp 65 5 5 5 5 7 27 

15 Resp 67 10 10 8 5 10 43 

16 Resp 68 5 5 5 0 0 15 

17 Resp 75 5 5 20 15 5 50 

18 Resp 83 5 10 5 5 15 40 

19 Resp 91 5 7 5 5 20 42 

20 Resp 93 10 10 5 15 5 45 

21 Resp 96 5 5 5 0 5 20 

22 Resp 100 5 5 5 5 5 25 

23 Resp 104 10 0 10 5 5 30 

24 Resp 109 5 5 5 0 5 20 

25 Resp 113 15 10 10 5 5 45 

26 Resp 117 5 15 5 5 10 40 

27 Resp 120 5 15 5 10 5 40 

28 Resp 122 5 5 15 8 15 48 

29 Resp 129 10 5 5 15 20 55 

30 Resp 135 15 0 5 5 0 25 
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2. Uji Validitas Tes 

 

5. Uji ReliabilItas Tes 

 

6. Kisi-Kisi Tes  

Indikator Penalaran Indikator Materi No. Item 

Memberikan 

penjelasan dengan 

model 

Membuat pemisalan dengan 

simbol, berupa huruf. 

1, 2, 3, 4, dan 

5 

Membuat model matematika 

dari permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan 

SPLDV 

Menggunakan pola Menentukan penyelesaian 
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untuk menganalisis 

situasi matematika 

SPLDV dengan metode 

substitusi, eliminasi, 

campuran (eliminasi dan 

substitusi), atau grafik 

Menarik kesimpulan Menjelaskan jawaban akhir 

atau solusi dari suatu sistem 

persamaan. 

 

6. Lembar Tes 

TES KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

Petunjuk Pengerjaan: 

7. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal berikut. 

8. Kerjakan pada kertas jawaban yang telah disediakan dengan menuliskan 

identitas berupa nama, kelas, dan nomor urut absen. 

9. Bacalah permasalahan dengan hati-hati dan teliti. 

10. Apabila ada soal yang tidak jelas silahkan bertanya pada guru.  

11. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan tidak 

berpengaruh pada nilai akademik. 

12. Kerjakan secara individu  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

Soal Nomor 1 

Bu Rika membeli 10 buah apel dan 4 buah mangga seharga Rp36.000,00. 

Sedangkan Bu Tanti membeli 5 buah apel dan 8 buah mangga seharga 

Rp27.000,00. Tentukanlah harga 2 buah apel dan harga 3 buah mangga! 

Soal Nomor 2 
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Raisa membeli kue untuk merayakan ulang tahun adiknya bersama dengan 

teman-teman dan keluarga besarnya. Kue yang dibeli Raisa ada 2 rasa, yaitu 

kue rasa coklat dan kue rasa keju. Harga 1 kue rasa coklat sama dengan 3 kali 

harga 1 kue rasa keju. Jika harga 4 kue rasa coklat dan 3 kue rasa keju adalah 

Rp600.000,00, tentukanlah harga yang harus dibayar Raisa untuk membeli 3 

kue rasa coklat dan 2 kue rasa keju! 

Soal Nomor 3 

Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 70 m. Selisih 

panjang dan lebarnya adalah 5 m. Tentukanlah luas lapangan tersebut! 

Soal Nomor 4 

Aldo berenang di kolam A selama 20 menit dan di kolam B selama 15 menit 

dengan membakar total 300 kalori. Kemudian, Aldo berenang lagi di kolam A 

selama 15 menit dan di kolam B selama 30 menit dengan membakar total 

350 kalori. Tentukanlah banyak kalori yang Aldo bakar saat berenang di 

kolam A selama 1 jam? 

Soal Nomor 6 

Dua tahun yang lalu, seorang ayah memiliki umur 6 kali dari umur anaknya. 

18 tahun kemudian umurnya akan menjadi dua kali umur anaknya. 

Tentukanlah umur mereka saat ini! 
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7. Rubrik Penskoran Tes 

No. Soal Jawaban Skor Total 

1. Bu Rika 

membeli 10 

buah apel 

dan 4 buah 

mangga 

seharga 

Rp36.000. 

Sedangkan 

Bu Tanti 

membeli 5 

buah apel 

dan 8 buah 

mangga 

seharga 

Rp27.000. 

Tentukanlah 

harga 2 

buah apel 

dan harga 3 

buah 

mangga 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

• 𝑥 = harga 1 buah apel 

• � = harga 1 buah mangga 

Maka model matematika: 

• Untuk Bu Rika: 10𝑥 + 4� = 36.000 

• Untuk Bu Tanti: 5𝑥 + 8� = 27.000 

Ditanya: 

Tentukan harga 2 buah apel dan harga 3 buah 

mangga! 

5 

20 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Menyelesaikan sistem persamaan:  

10𝑥 +  4� =  36000   × 1   10𝑥 + 4� = 36000  

 5𝑥 +  8� =  27000     × 2   10𝑥 + 16� = 54000 

                   −12� = −18000   

          � =
−18000

−12
  

                      � = �. �𝟎𝟎 

5𝑥 + 8� = 27000  

5𝑥 + 8(1500) = 27000  

5𝑥 + 12000 = 27000  

         5𝑥 = 27000 − 12000    

         5𝑥 = 15000 

            𝑥 =
15000

5
 

        𝒙 = �𝟎𝟎𝟎 

• harga 2 buah apel: 2𝑥 = 2(3000) = 6000 

• harga 3 buah mangga: 3� = 3(1500) = 4500  
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Menarik Kesimpulan 

Jadi, diperoleh harga 2 buah apel adalah 

Rp6.000,00 dan 3 harga buah mangga adalah 

Rp4.500,00 

5 

2. Raisa 

membeli 

kue untuk 

merayakan 

ulang tahun 

adiknya 

bersama 

dengan 

teman-

teman dan 

keluarga 

besarnya. 

Kue yang 

dibeli Raisa 

ada 2 rasa, 

yaitu kue 

rasa coklat 

dan kue 

rasa keju. 

Harga 1 kue 

rasa coklat 

sama 

dengan 3 

kali harga 1 

kue rasa 

keju. Jika 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 𝑥 = ℎ𝑎𝑟�𝑎 1 ��� ����𝑎� 

                   � = ℎ𝑎𝑟�𝑎 1 ��� ����  

Adapun persamaan yang diperoleh dari 

informasi soal: 

o Harga 1 kue coklat sama dengan 3 kali harga 

1 kue keju:  

𝑥 = 3�  

o Harga 4 kue coklat dan 3 kue keju adalah 

Rp600.000,00  

4𝑥 + 3� = 600.000  

Ditanya: 

Tentukanlah harga yang harus dibayar Raisa 

untuk membeli 3 kue rasa coklat dan 2 kue rasa 

keju! 

5 

20 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Untuk mencari nilai y, maka substitusi 𝑥 = 3� ke 

persamaan 4𝑥 + 3� = 600.000, sehingga 

diperoleh; 

4𝑥 + 3� = 600.000  

4(3�) + 3� = 600.000  

12� + 3� = 600.000  

    15� = 600.000  

  � =
600.000

15
  

� = �𝟎. 𝟎𝟎𝟎  

10 
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harga 4 kue 

rasa coklat 

dan 3 kue 

rasa keju 

adalah 

Rp600.000, 

tentukanlah 

harga yang 

harus 

dibayar 

Raisa untuk 

membeli 3 

kue rasa 

coklat dan 2 

kue rasa 

keju! 

 

Selanjutnya, substitusi nilai � = 40.000 ke 

persamaan 𝑥 = 3� untuk memperoleh nilai 𝑥, 

sehingga; 

𝑥 = 3�   

𝑥 = 3(40.000)  

𝒙 = ��𝟎. 𝟎𝟎𝟎  

Langkah terakhir hitung total harga yang 

ditanyakan: 

o Harga 3 kue coklat: 3𝑥 = 3(120.000) =

360.000 

o Harga 2 kue keju: 2� = 2(40.000) = 80.000 

o Total harga: 360.000 +  80.000 =  440.000 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, Raisa harus membayar sebesar 

Rp440.000,00 untuk membeli 3 kue coklat dan 2 

kue keju! 

5 

3. Keliling 

lapangan 

yang 

berbentuk 

persegi 

panjang 

adalah 70m. 

Selisih 

panjang dan 

lebarnya 

adalah 5m. 

Hitunglah 

luas 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

� = 𝑃𝑎��𝑎�� �𝑎�𝑎��𝑎�  

� = ���𝑎𝑟 �𝑎�𝑎��𝑎�  

Diketahui: 

Keliling persegi Panjang (K) = 70m 

� − � = 5�  

Ditanya: Luas lapangan? 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Diketahui keliling persegi panjang adalah 70m, 

maka ditulis 

2(� + �) = 70  

10 
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lapangan 

tersebut! 

 

      � + � =
70

2
  

 � + � = 35 ……….. (1) 

Diketahui juga bahwa selisih panjang dan 

lebarnya adalah 5 m, maka ditulis 

� − � = 5 ………. (2) 

Sehingga diperoleh SPLDV: 

� + � = 35  

� − � = 5  

    2� = 40  

 � =
40

2
  

 𝒑 = �𝟎 m 

Selanjutnya, substitusi nilai p ke pers (2) 

diperoleh 

  � − � = 5  

20 − � = 5  

 −� = 5 − 

   𝒍 = �� m 

Maka luas lapangan tersebut adalah 

� = � × � = 20� × 15� = 300�2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, luas lapangan berbentuk persegi panjang 

adalah 300�2 

5 

4. Aldo 

berenang di 

kolam A 

selama 20 

menit dan di 

kolam B 

selama 15 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

𝑥 = Jumlah kalori yang terbakar per menit di 

kolam A 

� = Jumlah kalori yang terbakar per menit di 

kolam B 

 

5 20 
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menit 

dengan 

membakar 

total 300 

kalori. 

Kemudian, 

Aldo 

berenang 

lagi di 

kolam A 

selama 15 

menit dan di 

kolam B 

selama 30 

menit 

dengan 

membakar 

total 350 

kalori. 

Berapa 

banyak 

kalori yang 

kamu bakar 

saat 

berenang di 

kolam A 

selama 1 

jam? 

Persamaan: 

20𝑥 + 15� = 300     (Persamaan I) 

15𝑥 + 30� = 350     (Persamaan II) 

Ditanya: banyak kalori yang Aldo bakar saat 

berenang di kolam A selama 1 jam? 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Dengan menggunakan metode eliminasi maka 

diperoleh: 

20𝑥 + 15� = 300    × 2    40𝑥 + 30� = 600 

15𝑥 + 30� = 350    × 1    15𝑥 + 30� = 350 

        25𝑥 = 250  

             𝑥 =
250

25
   

𝑥 = 10  

Jadi, Aldo membakar 10 kalori per menit di 

kolam A. Sehingga untuk mencari tahu berapa 

banyak kalori yang terbakar dalam 1 jam = 60 

menit, maka kalikan 10 kalori/menit dengan 60 

menit. Diperoleh, 

= 10
𝑘𝑎��𝑟𝑖

���𝑖�
× 1 �𝑎�  

= 10
𝑘𝑎��𝑟𝑖

���𝑖�
× 60 ���𝑖�  

= 600 �𝑎��𝑟𝑖  

10 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, Aldo membakar 600 kalori saat berenang di 

kolam A selama 1 jam. 5 
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5. Dua tahun 

yang lalu, 

seorang 

laki-laki 

memiliki 

umur 6 kali 

dari umur 

anaknya. 18 

tahun 

kemudian 

umurnya 

akan 

menjadi dua 

kali umur 

anaknya. 

Carilah 

umur 

mereka saat 

ini! 

 

Memberikan Penjelasan dengan Model 

Misalkan: 

• 𝑥 = ���𝑟 𝑎�𝑎ℎ �𝑎𝑎� 𝑖�𝑖 

• � = ���𝑟 𝑎�𝑎� �𝑎𝑎� 𝑖�𝑖 

Berdasarkan informasi di atas, diperoleh: 

o Dua tahun yang lalu: 

• Umur ayah 2 tahun lalu: 𝑥 − 2 

• Umur anak 2 tahun lalu: � − 2 

• Hubungan umur mereka: 𝑥 − 2 = 6(� − 2) 

o 18 tahun yang kemudian: 

• Umur ayah 18 tahun kemudian: 𝑥 + 18 

• Umur anak 18 tahun kemudian: � + 18 

• Hubungan umur mereka: 𝑥 + 18 =

2(� + 18)  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Pola untuk Menganalisis 

Situasi Matematika 

Berdasarkan informasi di atas, maka diperoleh 

persamaannya: 

o Persamaan Pertama 

𝑥 − 2 = 6(� − 2)  

𝑥 − 2 = 6� − 12  

𝑥 − 6� = −12 + 2  

𝒙 − �� = −�𝟎  

o Persamaan Kedua 

𝑥 + 18 = 2(� + 18)  

𝑥 + 18 = 2� + 36  

 

10 
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 𝑥 − 2� = 36 − 18  

𝒙 − �� = ��  

Selanjutnya, untuk mencari umur ayah dan anak 

saat ini maka digunakan metode gabungan 

(eliminasi dan substitusi) pada persamaan yang 

diperoleh. 

𝑥 − 6� = −10  

𝑥 − 2� = 18  

     −4� = −28  

     � =
−28

−4
  

     � = �  

𝑥 − 2� = 18   

𝑥 − 2(7) = 18  

𝑥 − 14 = 18  

           𝑥 = 18 + 14  

              𝒙 = ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Menarik Kesimpulan 

Jadi, umur ayah saat ini adalah 32 tahun dan anak 

7 tahun. 

5 
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Lampiran 9. Hasil Angket Disposisi Matematis dan Tes Kemampuan 

Penalaran Matematis 

NO. Responden 
Disposisi 

Matematis 
Kemampuan 

Penalaran Matematis 

1 Resp 3 44 35 

2 Resp 4 36 30 

3 Resp 6 26 5 

4 Resp 7 37 15 

5 Resp 8 45 10 

6 Resp 9 40 25 

7 Resp 11 50 75 

8 Resp 12 40 25 

9 Resp 13 36 35 

10 Resp 14 50 35 

11 Resp 15 36 45 

12 Resp 16 42 37 

13 Resp 17 37 40 

14 Resp 19 38 35 

15 Resp 20 25 35 

16 Resp 21 38 10 

17 Resp 22 41 5 

18 Resp 23 35 20 

19 Resp 24 45 35 

20 Resp 25 35 15 

21 Resp 26 42 39 

22 Resp 27 27 50 

23 Resp 28 41 35 

24 Resp 30 26 20 

25 Resp 33 28 15 

26 Resp 34 18 20 

27 Resp 35 37 35 

28 Resp 36 26 20 

29 Resp 37 36 25 

30 Resp 39 41 40 

31 Resp 40 43 35 

32 Resp 41 34 10 

33 Resp 42 46 5 

34 Resp 45 36 30 

35 Resp 46 37 10 
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36 Resp 48 28 20 

37 Resp 49 35 25 

38 Resp 51 36 15 

39 Resp 52 42 20 

40 Resp 53 47 35 

41 Resp 54 40 42 

42 Resp 55 33 15 

43 Resp 56 37 45 

44 Resp 57 38 5 

45 Resp 58 44 25 

46 Resp 59 31 20 

47 Resp 60 25 15 

48 Resp 62 42 35 

49 Resp 64 40 30 

50 Resp 66 47 5 

51 Resp 69 45 50 

52 Resp 70 37 30 

53 Resp 71 41 35 

54 Resp 73 48 25 

55 Resp 74 35 30 

56 Resp 76 36 30 

57 Resp 77 48 45 

58 Resp 78 38 35 

59 Resp 79 40 20 

60 Resp 80 45 52 

61 Resp 81 52 30 

62 Resp 82 42 15 

63 Resp 84 36 15 

64 Resp 85 34 35 

65 Resp 86 41 25 

66 Resp 87 30 40 

67 Resp 88 45 35 

68 Resp 89 40 45 

69 Resp 90 32 15 

70 Resp 92 40 45 

71 Resp 94 35 30 

72 Resp 95 32 15 

73 Resp 97 20 5 

74 Resp 98 37 35 

75 Resp 99 40 60 

76 Resp 101 27 30 
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77 Resp 102 46 35 

78 Resp 103 44 25 

79 Resp 105 41 35 

80 Resp 106 47 50 

81 Resp 107 30 15 

82 Resp 108 45 50 

83 Resp 110 41 30 

84 Resp 111 30 40 

85 Resp 112 40 45 

86 Resp 114 45 15 

87 Resp 115 30 25 

88 Resp 116 43 45 

89 Resp 118 37 15 

90 Resp 119 35 5 

91 Resp 121 40 25 

92 Resp 122 30 10 

93 Resp 124 34 15 

94 Resp 125 31 10 

95 Resp 126 30 70 

96 Resp 127 38 30 

97 Resp 128 26 20 

98 Resp 130 40 10 

99 Resp 131 36 25 

100 Resp 132 30 20 

101 Resp 133 25 5 

102 Resp 134 36 15 
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Lampiran 10. Hasil Analisis SPSS 25.0 

1. Analisis Statistik Deskritif 

 

2.  Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Normalitas Data 

 

b. Uji Linieritas Data 
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c. Uji Regresi Linier Sederhana 
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Lampiran 11. Dokumentasi 
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Lampiran 12. Persuratan 
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