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ABSTRAK 

 

Ulum, Achmad Miftachul. 2025.  Efektivitas Model Pembelajaran Read, Answer, 
Discuss, Explain, and Create (RADEC) dalam Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis dan Psikomotorik Peserta Didik di MAN Kota 
Mojokerto, Skripsi, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing Skripsi: Sulistya Umie Ruhmana Sari, M.Si. 

Kata Kunci: Komunikasi Matematis, Pembelajaran, Persamaan, Psikomotorik 

Model pembelajaran menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran RADEC hadir sebagai salah satu solusi 
penerapan pembelajaran yang mudah dan efisien. Model pembelajaran RADEC 
memiliki 5 sintaks yang mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran RADEC dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain true-eksperimen 

dengan model pretest-posttest control group design. Penelitian ini dilakukan di 

MAN Kota Mojokerto, dengan menggunakan random sampling dalam memilih 
sampel. Terdapat dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas E1 sebagai kelas 
eksperimen dan E2 sebagai kelas kontrol. Penelitian ini menggunakan instrumen 

soal dan lembar observasi sebagai alat bantu penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata-rata hasil pretest kemampuan 
komunikasi matematis kelas eksperimen adalah 17,53 sedangkan kelas kontrol 
19,07. Rata-rata hasil posttest kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

61,98 sedangkan kelas kontrol adalah 38,7. Rata-rata hasil observasi kemampuan 
psikomotorik kelas eksperimen adalah 83,01 sedangkan kelas kontrol adalah 69,19. 

Hasil uji normalitas dan homogenitas menyatakan bahwa terdapat data yang tidak 
normal, sehingga peneliti menggunakan uji nonparametrik, yaitu uji Mann-Whitney 
U. Hasil uji Mann-Whitney U menyatakan bahwa nilai signifikansi dari 

kemampuan komunikasi matematis adalah 0,000, dan nilai signifikansi dari 
kemampuan psikomotorik adalah 0,001. Kedua nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis dan psikomotol 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC. Selain itu, 
berdasarkan uji N-Gain, model pembelajaran RADEC efektif untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 
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ABSTRACT 

 

Ulum, Achmad Miftachul. 2025. The Effectiveness of the Read, Answer, Discuss, 

Explain, and Create (RADEC) Learning Model in Improving Students' 

Mathematical Communication and Psychomotor Skills at MAN Kota 

Mojokerto, Thesis, Mathematics Education Study Program, Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Thesis Supervisor: Sulistya Umie Ruhmana Sari, M.Si. 

Keywords: Mathematical Communication, Learning, Equation, Psychomotor 

The learning model is one of the keys to success in the learning process. 

RADEC learning model comes as one of the solutions to implement easy and 

efficient learning. RADEC learning model has 5 syntaxes that can help students in 

improving mathematical communication and psychomotor skills. The purpose of 

this study was to determine the effectiveness of the RADEC learning model in 

improving students' mathematical communication and psychomotor skills.  

This study used a quantitative approach of true-experiment design with 

pretest-posttest control group design model. This research was conducted at MAN 

Mojokerto City, using random sampling in selecting samples. There were two 

classes as samples, namely class E1 as the experimental class and E2 as the control 

class. This study used question instruments and observation sheets as research aids. 

The data analysis techniques used were descriptive analysis techniques and 

inferential analysis techniques.  

Based on the results of descriptive analysis, the average pretest score for 

mathematical communication skills in the experimental class was 17,53, while in 

the control class it was 19,07. The average posttest score for mathematical 

communication skills in the experimental class was 61,98, while that of the control 

class was 38,7. The average observation score for psychomotor skills in the 

experimental class was 83,01, while that of the control class was 69,19. The results 

of the normality and homogeneity tests indicate that there is non-normal data, so 

the researcher used a nonparametric test, namely the Mann-Whitney U test. The 

results of the Mann-Whitney U test indicate that the significance value of 

mathematical communication skills is 0,000, and the significance value of 

psychomotor skills is 0,001. Both significance values are less than 0,05, indicating 

a significant difference between the experimental class and the control class. Based 

on the results of the Mann-Whitney U test, it can be concluded that there is a 

difference in mathematical communication and psychomotor skills between the 

experimental class and the control class in the RADEC learning model. 

Additionally, based on the N-Gain test, the RADEC learning model is effective in 

improving students' mathematical communication skills.
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 ملخص
 

التعلم 2025العلوم، أحمد مفتاح.  فعالية نموذج   .Read, Answer, Discuss, Explain, and 
(RADEC) Creat  الثانوية   التواصل الرياضي والحركي لدى الطلاب في  مهارات  لتطوير المدرسة 

، جامعة  كلية التربية والتعليم، أطروحة، برنامج تدريس الرياضيات في   Kota Mojokerto  الحكومية
على الرسالة: سوليستيا أومي رحمانا ساري،   المشرفةمولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. 

 الماجستير

 التواصل الرياضي، التعلم، المعادلة، الحركي النفسي  :الكلمات المفتاحية

نموذج التعلم هو أحد مفاتيح النجاح في عملية التعلم. يأتي نموذج التعلم رادك كأحد الحلول لتنفيذ التعلم  
التعلم   مهارات   لتطويرصيغ يمكن أن تساعد الطلاب    خمسةعلى   RADECالسهل والفعال. يحتوي نموذج 

التعلم   نموذج  فعالية  تحديد  هو  الدراسة  هذه  من  الغرض  النفسية. كان  الحركية  والمهارات  الرياضي  التواصل 
RADEC الرياضي والمهارات النفسية الحركية لدى الطلاب.  مهارات التواصل لتطوير 

استخدمت هذه الدراسة منهجًا كمياً لتصميم تجربة حقيقية مع نموذج تصميم مجموعة تحكم قبل الاختبار  
وبعده. أجُري هذا البحث في مدينة مان موجوكيرتو باستخدام أخذ عينات عشوائية في اختيار العينات. كانت هناك  

كفئة ضابطة. استخدمت هذه الدراسة أدوات الأسئلة وأوراق    E2كفئة تجريبية والفئة    E1فئتان كعينات، وهما الفئة  
الملاحظة كوسائل بحثية مساعدة. وكانت تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقنيات التحليل الوصفي وتقنيات  

 التحليل الاستدلالي.
نتائج التحليل الوصفي، بلغ متوسط نتائج الاختبار التمهيدي لمهارات التواصل الرياضي في  بناءً على 

بينما بلغ متوسطه في الفصل الضابط  17,53الفصل التجريبي   . متوسط نتائج الاختبار اللاحق للقدرة  19,07، 
. متوسط نتائج الملاحظة  38,7بينما في الفصل الضابط هو    61,98على التواصل الرياضي في الفصل التجريبي هو  

الفصل الضابط هو    83,01للقدرة الحركية في الفصل التجريبي هو   نتائج اختبار الطبيعية  69,19بينما في   .
-Mann يانات غير طبيعية، لذلك استخدم الباحثون اختباراً غير معلمياً، وهو اختباروالتجانس تشير إلى وجود ب

Whitney U. نتائج اختبار Mann-Whitney U   تشير إلى أن قيمة الدلالة الإحصائية للقدرة على
لدلالة . كلا قيمتي ا0,001، وقيمة الدلالة الإحصائية للقدرة الحركية النفسية هي 0,000التواصل الرياضي هي 

فرق ذي دلالة إحصائية بين الفصل التجريبي والفصل الضابط. بناءً على نتائج  0,05أقل من  مما يعني وجود   ،
، يمكن استنتاج أن هناك فرقاً في قدرات التواصل الرياضي والقدرات الحركية  Mann-Whitney U اختبار

-N بالإضافة إلى ذلك، بناءً على اختبار .RADEC بين الفصل التجريبي والفصل الضابط في نموذج التعلم
Gainفإن نموذج التعلم ، RADEC فعال في تحسين قدرات التواصل الرياضي لدى الطلاب. 

. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini mengikuti pedoman yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, yang 

secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 

A. Huruf  

B. Vokal Panjang C. Vokal Diftong 

Vokal (a) panjang = Â أو = aw 

   Vokal (i) panjang = Î أي = ay 

   Vokal (u) panjang = Û أو = û 

 î = إي   

 

 q = ق  z = ز  A = ا

 k = ك  s = س  B = ب

 l = ل  sy = ش  T = ت

 m = م  sh = ص  Ts = ث

 n = ن  dl = ض  J = ج

 w = و  th = ط  H = ح

 h = ه  zh = ظ  Kh = خ

 , = ء  ’ = ع  D = د

 y = ي  gh = غ  Dz = ذ

     f = ف  R = ر
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses perantara informasi yang dimiliki oleh 

pendidik kepada peserta didik (Shoffa, dkk. 2021). Dalam proses perantara tersebut 

dibutuhkan teknik, model, dan media yang dibutuhkan dalam memfasilitasi 

kegiatan. Teknik, model, dan media tersebut harus dapat menunjang peserta didik 

agar mampu mencapai kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan ketika kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Ketika proses belajar mengajar selesai, perubahan 

akan dialami oleh peserta didik. Hakikat dari perubahan setelah melakukan proses 

pembelajaran adalah adanya perbedaan pengetahuan yang dialami oleh peserta 

didik (Suardi, 2018). Perbedaan pengetahuan tersebut tentunya mengarah ke ranah 

yang lebih baik seperti menambahnya pengetahuan, informasi dan kepribadian 

peserta didik.  Pendidik sebagai arsitek pembelajaran berperan penting dalam 

meningkatkan kemampuan terhadap individu peserta didik (Sayangan, 2018). 

Menurut Ernawati (2021), teori kemampuan matematika terdapat 4 aspek, 

yaitu kemampuan koneksi matematis, komunikasi matematis, pemahaman 

matematis, dan berpikir logis. Peserta didik perlu menguasai keempat aspek 

tersebut selama kegiatan pembelajaran agar mereka dapat lebih mudah menerima 

materi yang diajarkan oleh pendidik. Keterampilan komunikasi matematis menjadi 

kunci bagi peserta didik dalam menguasai matematika. Menurut Baroody (1993), 

“mathematics as language” matematika merupakan bahasa, yang dapat digunakan 

berkomunikasi dalam menyampaikan ide, argumen, dan gagasan antar individu. 
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Baroody (1993) juga menyampaikan bahwa “mathematics learning as social 

activity”. Matematika merupakan interaksi sosial yang di dalam prosesnya peserta 

didik dapat berkomunikasi antar individu (Listiana, 2022).  

Aspek psikomotorik peserta didik juga menjadi faktor penting yang perlu 

ditingkatkan oleh pendidik. Psikomotorik menjadi fondasi bagi peserta didik untuk 

memahami informasi-informasi yang ditangkap dari pendidik (Risda, dkk. 2023). 

Menurut Bloom, kemampuan psikomotorik berpengaruh bagi peserta didik dalam 

memanipulasi informasi-informasi yang didapatkan melalui otak dan kemudian 

akan dilaksanakan oleh otot/fisik (Rohmawati & Kusmanto, 2022). Selain itu 

menurut Sitepu, dkk. (2022), kemampuan psikomotorik merupakan keterampilan 

peserta didik yang sudah dimiliki sejak kecil, namun dapat berubah dan meningkat 

seiring adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan, 

pendidikan, atau kebiasaan. Tralisno & Alfi (2023) juga berpendapat bahwa 

kemampuan psikomotorik peserta didik dapat mempengaruhi gaya dan cara mereka 

dalam menerima informasi materi. Peserta didik mempunyai kemampuan 

psikomotorik yang berbeda (Ulfah & Arifudin, 2021). Hal tersebut harus diketahui 

oleh pendidik agar mereka mudah dalam menyampaikan informasi tersebut. Dari 

hal-hal yang dipaparkan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa komunikasi matematis 

dan psikomotorik sangat dibutuhkan oleh peserta didik. 

Menurut pengalaman peneliti, implementasi model pembelajaran oleh 

pendidik merupakan faktor dalam menguasai kemampuan komunikasi matematis. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian Indriani & Pasaribu (2022) bahwa dalam 

mengoptimalkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik diperlukan 

model pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran yang diterapkan oleh 
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pendidik juga dapat mempengaruhi kemampuan psikomotorik. Karena idealnya hal 

tersebut terbentuk karena kegiatan yang dilakukan oleh individu. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lesmana & Arpan (2017) menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah 

model pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik selama proses belajar, 

karena hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan psikomotorik. Pentingnya 

keterampilan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik menuntut 

pendidik untuk merancang model pembelajaran yang mendukung pengembangan 

kedua kemampuan tersebut. Sebab, model pembelajaran merupakan proses belajar 

yang akan mempengaruhi cara pemahaman peserta didik. 

Peneliti mengobservasi proses pembelajaran yang dilakukan di MAN Kota 

Mojokerto pada tahun akademik 2023/2024. Observasi dilakukan saat program 

Asistensi Mengajar selama 3 bulan. Ada fakta bahwa hanya sedikit peserta didik 

yang memiliki kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik tinggi. Fakta 

tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran 

matematika. Bahkan, hanya sekitar 5% atau 10% peserta didik yang mampu 

memahami dan menyelesaikan informasi soal cerita dan aktif dalam pembelajaran. 

Dalam situasi ini, sangat penting untuk merancang model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta 

didik. Sejalan dengan Alwinda & Wiguna (2022), banyak ditemukan model 

pembelajaran yang diimplementasikan di sekolah kurang menunjang, sehingga 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik belum sesuai indikator yang 

diinginkan. 

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dan 

psikomotorik peserta didik, pendidik dapat menerapkan model pembelajaran Read, 
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Answer, Discuss, Explain, and Create (RADEC) sebagai salah satu solusi. Model 

pembelajaran RADEC memiliki 5 sintaks yaitu membaca, menjawab, diskusi, 

menyampaikan, dan membuat. Menurut Imran, dkk. (2020), model pembelajaran 

RADEC dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran. Keaktifan tersebut didukung dari sintaks-sintaks RADEC yang 

memiliki banyak kegiatan pembelajaran. 

Yulianti, dkk. (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat saat diterapkan model 

pembelajaran RADEC. Yulianti, dkk. (2022) mengukur efektivitas model 

pembelajaran RADEC dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik melalui empat indikator utama. Semua indikator yang ditentukan meningkat 

secara signifikan apabila dibandingkan dengan sebelum pembelajaran. Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pendidik dapat menggunakan model pembelajaran RADEC. 

Dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan motivasi belajar peserta 

didik, Januaripin (2024) menerapkan model pembelajaran RADEC. Model 

pembelajaran RADEC diterapkan karena telah terbukti efektif dalam mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Model pembelajaran RADEC terbukti kokoh 

sebagai pondasi dalam memotivasi belajar peserta didik, karena selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung peserta didik terlibat aktif. Kegiatan diskusi dalam 

pembelajaran RADEC membentuk kemampuan kognitif peserta didik. Ide yang 

disampaikan oleh individu ke individu lain akan menambah pengetahuan peserta 

didik, sehingga kemampuan kognitif akan semakin berkembang. Peserta didik akan 
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berperan aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran sepenuhnya 

terpusat kepada peserta didik. 

Pendapat-pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Widodo, dkk. 

(2024) yang menunjukkan bahwa model pembelajaran RADEC sangat efektif 

diterapkan dalam proses pembelajaran peserta didik. Model pembelajaran RADEC 

terbukti berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. Dalam proses model pembelajaran RADEC 

terdapat kegiatan diskusi. Dalam kegiatan diskusi terjadi interaksi antar individu 

untuk membagikan ide-ide yang didapat, sehingga komunikasi akan terjalin dalam 

kegiatan tersebut. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga terbentuk karena peserta 

didik dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh pendidik. 

Peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan teman-teman 

kelasnya, sehingga kemampuan psikomotorik juga akan terbentuk karena kegiatan 

tersebut. Pada tahap akhir, peserta didik dengan kemampuan psikomotoriknya akan 

menciptakan permasalahan yang sama seperti materi yang diberikan oleh pendidik. 

Permasalahan-permasalahan di atas menarik untuk dibahas lebih lanjut, 

mengingat pentingnya kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik 

peserta didik sebagai fondasi pemahaman informasi yang didapatkan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kemampuan komunikasi matematis berperan penting 

sebagai pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ditemukan. Penelitian sebelumnya yang mengukur kemampuan komunikasi 

matematis menggunakan model pembelajaran RADEC adalah Widodo, dkk. 

(2024). Perbedaan antara penelitian Widodo, dkk. (2024) dan ini adalah penelitian 

ini juga akan mengukur kemampuan psikomotorik peserta didik. Kemampuan 
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psikomotorik berperan penting sebagai keterampilan peserta didik dalam 

memahami informasi yang disampaikan. Kedua hal tersebut harus dikembangkan 

oleh peserta didik, sedangkan pendidik sebagai salah satu arsitek pembelajaran 

berperan penting selama proses pembelajaran. Dari permasalahan tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan komunikasi matematis 

dan psikomotorik yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Read, Answer, 

Discuss, Explain, and Create (RADEC) dalam Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis dan Psikomotorik Peserta Didik di MAN Kota Mojokerto” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC?  

2. Apakah ada perbedaan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada model pembelajaran RADEC? 

3. Apakah model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis? 

4. Apakah model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan psikomotorik? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat diperlukan saat proses penelitian. Batasan masalah 

memberikan titik fokus bagi peneliti ketika akan mengambil data yang diperlukan. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti memfokuskan pada efektivitas model pembelajaran RADEC saat 

proses pembelajaran. 

2. Peneliti memfokuskan penelitian pada kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik. 

3. Peneliti memfokuskan penelitian pada kemampuan psikomotorik peserta didik. 

4. Peneliti menggunakan peserta didik kelas X MAN Kota Mojokerto sebagai 

sampel penelitian. 

5. Peneliti menerapkan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

dalam proses penelitian. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC.  

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan psikomotorik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC. 

3. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran RADEC efektif dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. 

4. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran RADEC efektif dalam 

meningkatkan kemampuan psikomotorik. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai solusi untuk mengatasi masalah 

dalam proses pembelajaran. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi 

pendidik saat merencanakan proses pembelajaran yang efisien. Model 

pembelajaran RADEC dapat menjadi solusi bagi pendidik untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Selain itu, model ini juga dapat 

mengembangkan kemampuan psikomotorik peserta didik karena pembelajarannya 

sepenuhnya berfokus pada mereka. Proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran RADEC juga menuntut peserta didik untuk terlibat aktif saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mitra Pendidikan 

Menjadi referensi atau solusi dalam mengaplikasikan model pembelajaran 

di sekolah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan hasil 

pembelajaran, khususnya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan 

psikomotorik peserta didik kelas X MAN Kota Mojokerto. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambahkan wawasan bagi peneliti saat proses 

pembelajaran dalam kelas. Keterampilan karya tulis peneliti akan berkembang 

setelah melakukan penelitian ini.  

c. Universitas 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian keilmuan dan mampu 

memberikan kontribusi dalam hal karya tulis ilmiyah dalam lingkup pendidikan. 
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F. Orisinalitas Penelitian 

Untuk memahami persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

yang relevan, keorisinalan penelitian dianggap sebagai standar yang penting. 

Penelitian  Imran, dkk. (2020), memiliki persamaan mengenai penerapan model 

pembelajaran yang diteliti, yaitu model pembelajaran RADEC. Namun terdapat 

perbedaan  pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis survei. Selain itu, penelitian ini juga 

meneliti tentang kemampuan multiliterasi peserta didik. 

Penelitian Yulianti, dkk. (2022), memiliki persamaan dengan penelitian ini, 

yaitu sama-sama membahas tentang model pembelajaran RADEC dan pendekatan 

yang digunakan kuantitatif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk. 

menggunakan jenis penelitian pre-eksperimen desain one group pretest-posttest. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah kelas kelas V SD dan meneliti tentang 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini menjadi perbedaan antara 

penelitian Yulianti, dkk. dengan penelitian ini. 

Penelitian Januaripin (2024), memiliki persamaan dengan penelitian ini, 

yaitu meneliti tentang model pembelajaran RADEC. Namun terdapat beberapa 

perbedaan, yaitu penelitian Januaripin menggunakan metode studi kepustakaan dan 

meneliti tentang motivasi belajar peserta didik.  

Penelitian Widodo, dkk. (2024), memiliki persamaan dengan penelitian ini, 

yaitu meneliti tentang model pembelajaran RADEC. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen dengan desain pretest-

posttest control group. Widodo, dkk. juga meneliti tentang kemampuan komunikasi 
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matematis. Namun terdapat perbedaan pada sampel penelitian, yaitu penelitian 

Widodo, dkk. menggunakan kelas VI SD sebagai sampel penelitian. Selain itu 

penelitian Widodo, dkk. meneliti tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

menjadikan perbedaan dengan penelitian ini. Uraian orisinalitas penelitian 

disajikan secara ringkas pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Nama dan 

tahun 

Judul penelitian Perbedaan Persamaan 

 

1 Muh 

Erwinto 
Imran, 

Wahyu 
Sopandi, 
Bachruddin 

Musthafa, 
dan Cepi 
Riyana 

(2020) 

Pembelajaran 

Multiliterasi Melalui 
Kegiatan Read-

Answer- Discuss-
Explain-and Create 
(RADEC) 

● Pendekatan 
kualitatif 
jenis survey 

● Meneliti 
Kemampuan 

multiliterasi 
peserta didik 

● Penelitian 
membahas 
mengenai 

model 
pembelajaran 

RADEC 

2 Yanti 
Yulianti, 

Hana 
Lestari, dan 

Ima 
Rahmawati 
(2022) 

Penerapan Model 
Pembelajaran 

RADEC Terhadap 
Peningkatan 

Kemampuan 
Berpikir Kritis 
Siswa” 

● Jenis 
penelitian pre-
eksperimen 

● Sampel 
penelitian 

kelas V SD 
● Meneliti 

kemampuan 
berpikir kritis 
peserta didik 

● Desain one 
group pretest-
posttest 

● Penelitian 
membahas 
tentang model 
pembelajaran 

RADEC 
● Pendekatan 

Kuantitatif 

3 Muhammad 
Januaripin 

dengan 
(2024)  

Relevansi Model 
Pembelajaran 

RADEC (read-
answer, discuss, 

explain and create) 
dalam Meningkatkan 
Motivasi Belajar 

Siswa 

● Metode studi 
pustaka 

● Meneliti 
motivasi 
belajar peserta 

didik 

● Meneliti model 
pembelajaran 
RADEC 
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4 Widodo, 
Suciati, dan 

Rais Hidayat 
(2024) 

Implementasi Model 
Pembelajaran 

RADEC (Read 
Answer Discuss 

Explain Create) 
Serta Dampaknya 
Pada Kemampuan 

Berpikir Tingkat 
Tinggi dan 

Kemampuan 
Komunikasi 

● Meneliti 
kemampuan 
berpikir 

tingkat tinggi 
● Sampel 

merupakan 
kelas VI SD 

● Pendekatan 
Kuantitatif jenis 
eksperimen 

● Meneliti 
Kemampuan 

Komunikasi 
● Desain 

penelitian 
Pretest-posttest 

control group 
design 

 

G. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaparkan data, peneliti 

membutuhkan definisi istilah dalam penelitian. Sehingga peneliti menyertakan 

definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Read, Answer, Discuss, Explain, and Create (RADEC) merupakan model 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. Model ini terdiri atas lima tahap: 

membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan menciptakan. 

2. Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran klasik 

yang masih menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi yang biasa 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah kepabilitas peserta didik dalam 

mendapatkan informasi, kemudian mengilustrasikannya dalam bahasa 

matematika melalui tulisan. 

4. Kemampuan psikomotorik merupakan keterampilan yang dimiliki peserta 

didik secara individu. Kemampuan ini merupakan keterampilan secara lisan 

peserta didik selama proses pembelajaran. 

5. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) merupakan materi 

matematika yang diajarkan pada kelas X SMA/MA. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini terdapat 6 bab yang dijabarkan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan menyajikan gambaran umum mengenai penelitian 

yang akan dilaksanakan. Pada bab ini akan disajikan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan dasar teoritis yang digunakan 

peneliti dalam proses penelitian. Peneliti akan mengulas, meninjau, dan 

menganalisis literatur-literatur yang mendukung saat proses penelitian. Pada bab 

ini akan disajikan kajian teori, perspektif teori dalam Islam, kerangka berpikir, dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian menyajikan pendekatan dan metode yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis dan menentukan data. 

Dalam bab ini akan diuraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

variabel penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, validasi instrumen, 

teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.  

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian menyajikan data-data dan 

hasil penelitian yang sudah didapatkan di lokasi penelitian. Pada bab ini diuraikan 

hasil pretest-posttest kemampuan komunikasi matematis dan hasil observasi 

kemampuan psikomotorik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Bab V Pembahasan berisi analisis mendalam terhadap hasil penelitian 

yang telah dipaparkan di Bab IV. Bagian ini bertujuan untuk menghubungkan 

temuan penelitian dengan teori yang sudah dibahas dalam tinjauan pustaka serta 

menjawab rumusan masalah penelitian.  
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Bab VI Penutup berisi tentang  kesimpulan dari penelitian yang sudah 

dilakukan. Kesimpulan berisikan ringkasan hasil penelitian yang disajikan secara 

singkat. Selain itu, pada bab ini juga disajikan saran untuk peneliti selanjutnya, 

sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat dibahas lebih lanjut.



 
 

14 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran RADEC 

a. Definisi Pembelajaran RADEC  

Model pembelajaran RADEC merupakan rancangan pembelajaran yang 

membantu peserta didik dalam menyamakan persepsi melalui komunikasi yang 

dilakukan selama proses pembelajaran (Fuziani, dkk. 2021). Model pembelajaran 

RADEC kali pertama diterapkan dan dikembangkan oleh Sopandi (2017) untuk 

solusi kebutuhan proses pembelajaran. Ketika konferensi international di Kuala 

Lumpur, Malaysia, Sopandi atau pemilik nama lengkap Prof. Dr. pad. H. Wahyu 

Sopandi, M.A menyajikan artikel mengenai solusi alternatif pembelajaran yang 

sesuai dengan abad-21 (Sopandi, 2021). Menurut Amelia & Imran (2024), model 

pembelajaran RADEC dirancang dengan tujuan menjadikan peserta didik sebagai 

pusat dari proses pembelajaran. Peserta didik akan dilibatkan dengan kegiatan 

pemahaman, diskusi, dan menciptakan hal sesuai materi yang digunakan. Sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran RADEC adalah model 

pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pada abad -

21. Model pembelajaran RADEC mengandung 4C sesuai kebutuhan peserta didik 

yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah  (critical thinking and problem 

solving), kreativitas dan inovasi (creativity and innovation), komunikasi 

(communication), dan kolaborasi (collaboration). 
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b. Tujuan dan Prinsip Pembelajaran RADEC 

Tujuan diciptakannya model pembelajaran RADEC adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Model pembelajaran 

RADEC dibuat dengan melibatkan komponen-komponen yang mendukung peserta 

didik melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Komunikasi tersebut akan 

membentuk peserta didik untuk kreatif dan terampil dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Iwanda, dkk. (2022), prinsip model pembelajaran RADEC adalah sebagai 

berikut:  

1. Belajar mandiri peserta didik berpotensi semakin meningkat. 

2. Peserta didik dibentuk untuk memiliki kemampuan belajar tingkat tinggi. 

3. Membentuk kreativitas peserta didik untuk memahami pemahaman yang lebih 

luas. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, informasi yang disampaikan oleh 

pendidik akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pemahaman tersebut 

terbentuk karena peserta didik akan mencari informasi dan menyajikannya sesuai 

kreativitas masing-masing individu. 

c. Karakteristik Pembelajaran RADEC 

Menurut  Sopandi, dkk. (2019), model pembelajaran RADEC mempunyai 5 

karakteristik. Karakteristik model pembelajaran RADEC adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan keterampilan dan karakter sesuai kebutuhan pada abad-21 

Model pembelajaran RADEC dirancang untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi, keterampilan, dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dengan 

demikian sikap jujur, gotong royong, mandiri, dan percaya diri juga akan terbentuk. 
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2. Sintaks atau langkah-langkah yang mudah diingat 

Selama proses pembelajaran, sintaks dari model pembelajaran RADEC 

mudah dilaksanakan. Sintaks model pembelajaran RADEC merupakan 

kepanjangan dari RADEC, yaitu Read (Membaca) - Answer (Menjawab) - Discuss 

(Diskusi) - Eksplan (Presentasi) - Create (Menciptakan). 

3. Implementasi yang mudah 

Model pembelajaran RADEC dapat di implementasikan ke seluruh mata 

pelajaran di setiap jenjang. Karena proses pembelajaran menggunakan ini sudah 

umum dilakukan oleh pendidik. 

4. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran 

Proses model pembelajaran RADEC fleksibel dan tidak sulit untuk 

dilakukan. Model pembelajaran ini tidak diharuskan menggunakan alat-alat tertentu 

seperti media pembelajaran, teknologi, dan lain-lain, sehingga dapat 

diimplementasikan dengan mudah oleh pendidik. 

5. Efektivitas dalam pendidikan Indonesia 

Pendidikan di Indonesia yang sekarang menerapkan Kurikulum Merdeka 

sangat mendukung dengan adanya model pembelajaran RADEC. Peserta didik akan 

membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan menciptakan sesuatu berdasarkan 

hasil kerja mereka sendiri. Sehingga proses ini sudah sesuai dengan kurikulum 

pendidikan di Indonesia. 

d. Langkah-langkah Pembelajaran RADEC 

Menurut Sopandi (2021), langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran 

RADEC terdiri atas 5 langkah. Sintaks-sintaks tersebut sesuai dengan kepanjangan 

RADEC sendiri, yaitu: 
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1. Read (Membaca) 

Pada tahap pertama, peserta didik akan diinstruksikan untuk membaca 

materi yang akan dipelajari. Pada pelajaran matematika, pendidik dapat 

memberikan permasalahan yang mudah terlebih dahulu agar peserta didik 

terpancing untuk membaca materi. Mata pelajaran matematika merupakan materi 

terapan, sehingga dibutuhkan instruksi berupa permasalahan agar peserta didik mau 

membaca. 

2. Answer (Menjawab) 

Materi-materi yang belum dipahami selama proses membaca akan 

ditanyakan pada kegiatan ini. Pendidik akan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada peserta didik kemudian mereka akan memberikan jawaban sesuai apa yang 

sudah dipelajari. 

3. Discuss (Berdiskusi) 

Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan 3 atau 4 

anggota. Setiap kelompok akan diberikan tugas untuk saling memberikan ide-ide 

yang mereka miliki. 

4. Explain (Presentasi) 

Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah 

dilakukan. Kelompok yang presentasi akan berdiri di depan agar seluruh anggota 

kelas dapat melihat dan mendengarkannya. 

5. Create (Menciptakan) 

Pada tahap terakhir, peserta didik diinstruksikan agar membuat soal atau 

permasalahan yang sesuai dengan materi. Permasalahan tersebut dibuat dengan 

kreativitas masing-masing individu dengan batasan materi yang sedang dipelajari. 
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e. Efektivitas Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat dinyatakan efektif apabila memenuhi indikator 

efektivitas model pembelajaran. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai 

indikator efektivitas model pembelajaran. 

Menurut Wotruba & Wright (1975), terdapat 6 indikator efektivitas model 

pembelajaran, yaitu: 

1. Komunikasi Dua Arah (Two-Way Communication) 

2. Umpan Balik yang Efektif (Effective Feedback) 

3. Kejelasan dalam Penyampaian Materi 

4. Partisipasi Aktif Peserta Didik 

5. Pencapaian Tujuan Pembelajaran 

Sedangkan, indikator efektivitas model pembelajaran menurut Yusuf (2018), yaitu: 

1. Pengelolaan pelaksanaan pembelajaran 

2. Proses komunikatif 

3. Respons peserta didik 

4. Aktivitas belajar 

5. Hasil belajar 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, indikator efektivitas model pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Perangkat pembelajaran 

Model pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila perangkat 

pembelajaran yang digunakan memenuhi kriteria efektif untuk digunakan, 

sehingga dibutuhkan validasi isi melalui ahli guna memenuhi kriteria efektif 

tersebut. 
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2. Proses pembelajaran 

Efektivitas suatu model pembelajaran dikatakan efektif apabila proses 

pembelajaran memenuhi sintaks-sintaks model pembelajaran yang 

diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembar observasi aktivitas 

pembelajaran selama pembelajaran berlangsung, agar pembelajaran sesuai 

dengan sintaks-sintaks model pembelajaran yang digunakan. 

3. Meningkatnya hasil pembelajaran 

Tahap terakhir dalam mengukur efektivitas penerapan model 

pembelajaran adalah output atau hasil pembelajaran. Model pembelajaran 

dikatakan efektif apabila hasil belajar peserta didik meningkat dibanding 

sebelum penerapan pembelajaran. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Definisi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu dimensi yang 

perlu untuk dikuasai oleh peserta didik. Kemampuan ini merupakan cara peserta 

didik dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam bahasa matematika berupa lisan 

dan tulisan (Hodiyanto, 2023). Hal tersebut juga didukung oleh Parinata, dkk. 

(2022) bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan alat bantu peserta 

didik dalam menyampaikan ide-ide dalam matematika. Kemampuan ini dibutuhkan 

peserta didik dalam permasalahan sehari-hari kemudian dibuat dalam bahasa 

matematika. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis adalah cara peserta didik mengubah permasalahan sehari-

hari untuk dapat diselesaikan secara sistematis. Terdapat dua macam kemampuan 

komunikasi matematis yaitu tulisan dan lisan. Tulisan meliputi cara peserta didik 
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menyampaikan ide-ide matematis secara tertulis. Lisan meliputi cara peserta didik 

dalam menyampaikan ide-ide matematis secara langsung dengan cara 

menyampaikan (Dzarian, dkk. 2021). 

b. Indikator-indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut NCTM (2000), indikator dari komunikasi matematis adalah: 

1. Mengatur dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis melalui komunikasi 

2. Mengkomunikasikan pemikiran matematis secara koheren dan jelas kepada 

teman sejawat, guru, dan orang lain 

3. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematis 

4. Menggunakan bahasa/simbol matematika untuk mengungkapkan ide-ide 

matematika dengan tepat 

Sedangkan menurut Kennedy, dkk. (1994), indikator dari komunikasi 

matematis adalah: 

1. Penggunaan bahasa matematika yang diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan, 

atau visual 

2. Penggunaan representasi matematis yang diwujudkan dalam bentuk tertulis 

atau visual 

3. Kejelasan penyajian, yaitu mengartikan ide matematika, penggunaan istilah 

matematika atau notasi matematika untuk mewakili ide-ide matematika 

Kemudian Indikator komunikasi matematis menurut Tiffany, dkk. (2017) adalah: 

1. Menjelaskan gambar atau diagram menjadi ide matematika 

2. Menggambar atau menjelaskan ide matematika secara tertulis 

3. Mengekspresikan atau menyatakan situasi ke dalam bahasa atau simbol 

matematika 
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Dari beberapa indikator di atas, indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

INDIKATOR SUB-INDIKATOR 

Menyajikan soal kontekstual ke 

dalam ide matematika 
 

Menyajikan soal kontekstual dalam model 

matematika 
Menentukan strategi untuk menyelesaikan 

soal kontekstual 
Menuliskan ide matematika 
dengan simbol atau notasi 

matematika 

Menyatakan ide matematika dalam bentuk 
variabel 

Melaksanakan strategi yang sudah 
ditentukan dengan prosedur matematis 

Menyatakan ide matematika 
dengan bahasa sendiri 

Menentukan kesimpulan dengan benar 
Menyatakan argumen dengan bahasa 
sendiri atas ide/model matematika yang 

diberikan 
 

3. Kemampuan Psikomotorik 

a. Definisi Kemampuan Psikomotorik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) psikomotorik adalah 

istilah yang menggambarkan gerakan tubuh yang dipengaruhi oleh pikiran atau 

aktivitas otak. Kemampuan psikomotorik mencakup keterampilan fisik seperti 

koordinasi, kecepatan, dan ketepatan gerakan yang melibatkan otot-otot tubuh. 

Kemampuan psikomotorik merupakan aspek keterampilan yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan psikomotorik harus selalu diasah oleh peserta didik untuk 

perkembangan mereka. Menurut Fahmi (2022), kemampuan psikomotorik adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau memanipulasi objek secara fisik 

dengan tingkat keterampilan tertentu, yang biasanya melibatkan koordinasi antara 

otak dan tubuh. 
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Setiap individu memiliki keterampilan sendiri-sendiri tentang cara mereka 

dalam memanipulasi permasalahan, sehingga keterampilan tersebut tidak dapat 

disamakan satu dengan yang lain. Sama seperti cara peserta didik dalam memahami 

dan mengingat materi matematika antara satu individu dengan individu yang lain 

berbeda. Hal tersebut juga didukung oleh Fauziah & Zahro (2024), yang 

menyebutkan bahwa kemampuan psikomotorik adalah keterampilan fisik yang 

mendukung seseorang untuk berkomunikasi secara efektif melalui gerakan tubuh 

atau penggunaan alat bantu komunikasi. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

psikomotorik yang baik akan dapat berkomunikasi dengan baik juga kepada peserta 

didik atau individu yang lain. Kemudian menurut Mustafa & Sugiharto (2020), 

kemampuan psikomotorik adalah keterampilan fisik yang melibatkan perpindahan 

atau pengendalian tubuh dalam ruang secara efektif dan efisien. Kemampuan 

psikomotorik peserta didik dapat dilihat dari kesiapan mereka dalam melakukan 

proses pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Selanjutnya menurut Cahyono, 

dkk. (2021) kemampuan psikomotorik melibatkan keterampilan fungsi otak dan 

otot yang berjalan beriringan. Kemampuan ini melibatkan kreativitas dan 

ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan atau menciptakan sesuatu 

permasalahan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Dari pendapat-pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa peneliti mendefinisikan kemampuan psikomotorik 

adalah kemampuan yang melibatkan keterampilan fisik dan koordinasi antara 

fungsi otak dan otot, yang memungkinkan seseorang untuk bergerak, menggunakan 

alat, atau menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemampuan ini juga 

mendukung komunikasi nonverbal melalui gerakan tubuh serta mencerminkan 

kesiapan, kreativitas, dan ketekunan individu dalam proses pembelajaran.  
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b. Indikator Kemampuan Psikomotorik 

Indikator kemampuan psikomotorik dalam penelitian ini akan 

dikembangkan sesuai aspek yang mengadopsi dari Trowbridge & Bybee (1996) 

yang menyebutkan bahwa ada 4 aspek kemampuan psikomotorik, yaitu: 

1. Manipulating (Memanipulasi) 

Pada kategori ini peserta didik akan melibatkan koordinasi antar organ 

tubuh. Proses pembelajaran yang mencakup aspek manipulasi adalah saat peserta 

didik melakukan tahap membaca dan menjawab. Pada tahapan ini peserta didik 

akan menuliskan informasi dan merangkai jawaban dalam soal (Upu, dkk. 2022). 

2. Communicating (Komunikasi) 

Setiap individu peserta didik pasti sering melakukan komunikasi kepada 

teman-temannya. Terdapat dua jenis kemampuan komunikasi, yaitu melalui lisan 

dan tulisan. Komunikasi ini diukur melalui cara interaksi atau komunikasi melalui 

lisan. Peserta didik yang memiliki kemampuan psikomotorik tinggi, pasti akan 

melakukan komunikasi saat diskusi lebih intens (Prijanto & Kock, 2021). 

3. Moving (Bergerak) 

Peserta didik akan bergerak sesuai keterampilan individu masing-masing. 

Gerakan yang dimaksud pada aspek ini adalah proses kerja otak yang 

mengordinasikan otot dalam melakukan pekerjaan. Proses pembelajaran yang 

mengandung aspek ini adalah saat melakukan proses diskusi. Saat proses diskusi 

peserta didik akan terlihat sikap dan kesiapan untuk menerima pembelajaran  

(Wicaksono & Iswan, 2019). Pada aspek ini peserta didik akan dinilai kerja sama 

mereka saat proses diskusi. 
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4. Creating (Menciptakan) 

Setelah peserta didik dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan mereka, 

mereka dapat membuat sesuatu sesuai dengan ide yang mereka miliki. Dalam 

konteks menciptakan ini, peserta didik akan menggabungkan 3 dimensi yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga hal ini membutuhkan cara berpikir 

tingkat tinggi pada individu peserta didik. Keterampilan tersebut akan membantu 

dalam menyelesaikan tahap ini (Afifah, dkk. 2022). 

Indikator kemampuan psikomotorik dalam penelitian ini akan ditampilkan 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Psikomotorik 

ASPEK INDIKATOR 

Manipulating 
(Manipulasi) 

Menuliskan informasi dalam soal 
Merangkai jawaban sesuai dengan kriteria 

Communicating 
(Komunikasi) 

Menyampaikan ide-ide saat diskusi 
Mengajukan pertanyaan saat diskusi 

Menjawab pertanyaan saat diskusi 
Moving (Bergerak) Kerja sama peserta didik dalam proses diskusi 
Creating (Menciptakan) Membuat soal yang sesuai dengan materi 

4. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

a. Definisi SPLTV 

Materi SPLTV merupakan lanjutan dari materi SMP, yaitu Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Menurut Baskorowati (2020), materi 

SPLDV merupakan materi prasyarat SPLTV. Karena peserta didik harus 

memahami bagaimana menyelesaikan masalah dengan materi SPLDV dimana 

terdapat dua variabel, sebelum menyelesaikan masalah pada materi SPLTV yang 

terdapat tiga variabel. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zakiyah, dkk. (2019) 

bahwa peserta didik yang memiliki latar belakang sulit dalam menyelesaikan 

masalah SPLDV, maka akan kesulitan menyelesaikan masalah SPLTV. Apalagi 
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dalam menyelesaikan materi SPLTV memiliki proses yang panjang. Dari pendapat-

pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa materi SPLTV adalah 

perkembangan atau materi lanjutan dari SPLDV. Karena kedua materi tersebut erat 

hubungannya dalam menyelesaikan permasalahan. SPLTV memiliki bentuk umum 

sebagai berikut: 

𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1𝑧 = 𝑘

𝑎2 𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2 𝑧 = 𝑘
.
.

.

𝑎𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 𝑦 + 𝑐𝑛𝑧 = 𝑘

 

Contoh: 

3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 31  

𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 41  

𝑥 + 5𝑦 + 2𝑧 = 37  

 

b. Metode Menyelesaikan SPLTV 

Pada pembelajaran ini, materi SPLTV disampaikan melalui model 

pembelajaran RADEC yang memiliki 5 tahapan pembelajaran. 

1. Read (Membaca) 

Pada tahapan ini, peserta didik diberikan e-Modul untuk dibaca dan dipelajari 

sebelum materi disampaikan di dalam kelas. e-Modul dilengkapi dengan 

metode-metode untuk menyelesaikan soal SPLTV. Salah satu metode yang 

digunakan adalah metode campuran. Metode campuran merupakan metode 

penyelesaian soal SPLTV menggunakan eliminasi dan substitusi. 

Contoh penyelesaian metode campuran: 
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3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 31 (Persamaan I) 

𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 41  (Persamaan II) 

𝑥 + 5𝑦 + 2𝑧 = 37  (Persamaan III) 

 

 

Penyelesaian: 

Eliminasi 𝑥 dari persamaan I dan II 

3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 31  |× 1| 3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 31 

𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 41  |× 3| 3𝑥 + 9𝑦 + 12𝑧 = 123 – 

         −8𝑦 − 10𝑧 = −92 (Persamaan IV) 

Eliminasi 𝑥 dari persamaan II dan III 

𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 41  

𝑥 + 5𝑦 + 2𝑧 = 37 – 

−2𝑦 + 2𝑧 = 4 (Persamaan V) 

Eliminasi 𝑦 dari persamaan IV dan V 

−8𝑦 − 10𝑧 = −92 |× 1| −8𝑦 − 10𝑧 = −92 

−2𝑦 + 2𝑧 = 4  |× 4| −8𝑦 + 8𝑧 = 16 – 

            −18𝑧 = −108 

  𝑧 = 6 

Substitusi 𝑧 ke persamaan V 

−6𝑦 + 6(6) = 12  

−6𝑦 + 36 = 12  

𝑦 = 4  

Substitusikan 𝑦 dan 𝑧 ke persamaan II 
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𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 41  

𝑥 + 3(4) + 4(6) = 41  

𝑥 + 12 + 24 = 41  

𝑥 = 5  

 

Sehingga diperoleh  

𝑥 = 5  

𝑦 = 4  

𝑧 = 6  

2. Answer (Menjawab) 

Tahapan kedua yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Pada tahapan ini, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

disajikan di dalam e-Modul yang disebarkan. Salah satu soal yang disajikan 

pada e-Modul adalah sebagai berikut. 

Sebuah kios menjual bermacam-macam buah di antaranya apel, jeruk, dan 

pir. Deni membeli 2 kg ape, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir sehingga harus 

membayar Rp 67.000. Sedangkan Kayis membeli 3 kg apel, 1 kg jeruk, 

dan 1 kg pir sehingga harus membayar Rp 61.000. Kemudian. Hamdan 

membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg pir sehingga harus membayar Rp 

80.000. Jika Ibad membeli 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg pir maka 

berapakah yang harus dibayar Ibad? 

Peserta didik diminta untuk menjawab soal tersebut. Jawaban sempurna yang 

seharusnya dijawab oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 



28 

 

 
 

Diket : Deni = 2 kg apel, 2 kg jeruk, 1 kg pir, Rp 67.000.00 

Kayis = 3 kg apel. 1 kg jeruk, 1 kg pir, Rp 61.000.00 
Hamdan = 1 kg apel, 3 kg jeruk, 2 kg pir, Rp 80.000.00 

x = Harga apel/kg 

y = Harga jeruk/kg 

z = Harga pir/kg 

Ditanya : Berapa harga 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg pir? 

Persamaan  

2x + 2y + z = 67.000 

3x + y + z = 61.000 

x + 3y + 2z = 80.000  

Eliminasi variabel x pada persamaan I dan II  

2x + 2y + z = 67.000    | x3 | 6x + 6y + 3z = 201.000 

3x + y + z = 61.000      | x2 | 6x + 2y + 2z = 122.000 -  

4y + z = 79.000      (Per IV) 

Eliminasi variabel x pada persamaan II dan III 

2x + 2y + z = 67.000    | x1 | 2x + 2y + z = 67.000 

x + 3y + 2z = 80.000    | x2 | 2x + 6y + 4z = 160.000 –  

- 4y – 3 z = - 93.000  (Per V) 

Eliminasi variabel y pada persamaan IV dan V 

4y + z = 79.000           | x1| 4y + z = 79.000 

- 4y – 3 z = - 93.000   | x1 | - 4y – 3 z = - 93.000 – 

4z = 172.000 

z = 43.000 

Substitusi z pada persamaan IV 

4y + z = 79.000 

4y + (43.000) = 79.000 

4y = 36.000 

y = 9.000 

Substitusi y dan z ke persamaan  

3x + y + z = 61.000 

3x + (9.000) + (43.000) = 61.000 

3x = 9.000 

x = 3.000 
Sehingga dapat dinyatakan 

x = 3.000 

y = 9.000 

z = 43.000 
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3. Discuss (Diskusi) 

Tahap Ketiga merupakan tahap diskusi yang dilakukan antar peserta 

didik. Diskusi dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 4-5 peserta 

didik setiap kelompok. Setiap kelompok diberikan soal yang berbeda-beda 

untuk didiskusikan kemudian diselesaikan. 

4. Explain (Presentasi) 

Setelah diskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelompok yang lain. Presentasi ini bertujuan untuk melatih mental dan 

mengajarkan kepada peserta didik cara komunikasi yang baik. 

5. Creat (Membuat) 

Tahap terakhir merupakan tahap membuat, di mana peserta didik di 

instruksikan untuk membuat soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

 

B. Perspektif Teori dalam Islam 

Agama Islam merupakan agama terakhir penyempurna agama-agama 

sebelumnya yang sudah lebih dahulu diturunkan. Pedoman dari agama Islam adalah 

al-Quran yang berisikan tuntunan-tuntunan perintah dan larangan dalam kehidupan 

(Ummiyah, 2022). al-Quran merupakan panduan konkrit yang seharusnya 

digunakan pedoman oleh seluruh makhluk hidup. al-Quran menyebutkan bahwa 

komunikasi sangat penting antar manusia. Kemampuan komunikasi sangat penting 

untuk dikuasai oleh manusia. Isi al-Quran banyak berisi perintah kepada manusia 

agar memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, sesuai dengan Q.S ar-Rahman 

ayat 3 – 4 

٤ الابَ ياَنَ  عَلَّمَهُ ٣ الااِناسَانَ   خَلَقَ    
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Artinya: “Dia menciptakan manusia, Dia mengajarinya pandai menjelaskan.” 

Dalam kitab Tafsir Fath al-Qadir, al-Syaukani menafsirkan kata “al-

Bayan” dapat berarti kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini 

mencakup kemampuan menyampaikan, menerima, dan menjelaskan makna dari 

informasi yang didapatkan. Dari pendapat al-Syaukani dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan komunikasi bukan hanya sekedar teknik, namun itu merupakan hal 

yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal yang tidak kalah penting untuk dikuasai oleh manusia adalah 

kemampuan keterampilan. Keterampilan menjadi kunci peserta didik menuju 

keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. al-Quran secara eksplisit  

tidak menjelaskan tentang pentingnya memiliki kemampuan keterampilan, namun 

terdapat beberapa ayat yang menyinggung manusia untuk menguasainya. Salah satu 

ayat yang menyinggung pentingnya memiliki kemampuan keterampilan adalah Q.S 

an-Nahl ayat 78 

  لعََلَّكُما 
فَا ِٕدَةَ  بَاصَارَ  وَالاا   وَّجَعَلَ  لَكُمُ  السَّماعَ  وَالاا

  بطُوُانِ  امَُّهٰتِكُما  لَا  تَ عالَمُوانَ  شَيا  اً 
 
 وَاللُّٰ  اخَارجََكُما  مِّنا

٧٨ كُروُانَ    تشَا

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, 

dan hati nurani agar kamu bersyukur.” 

Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan Q.S an-Nahl 

ayat 78 dengan menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam 

keadaan tidak mengetahui apa pun saat lahir. Allah SWT membekali mereka mata, 
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telinga, mulut, tangan, dan organ lainnya untuk memperoleh pengetahuan dengan 

keterampilan mereka masing-masing. Penafsiran Q.S an-Nahl ayat 78  sesuai 

dengan cerita dalam Q.S al-Kahfi ayat 96 

قاَلَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّّٰٰٓ إِذاَ جَعَلَهۥُ نَاراً قَ   ِ ٱلصَّدَفَينا  َ حَتَّّٰٰٓ إِذاَ سَاوَىٰ بَينا دَِيدِ ۖ  ٱلحا زبَُ رَ  الَ ءاَتوُنِِ 

  ءاَتوُنِِٰٓ أفُارغِا عَليَاهِ قِطاراً

Artinya: “Berilah saya potongan-potongan besi.” Sampai saat (potongan besi) itu 

telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, dia (Zulqarnain) 

berkata, Tiuplah (api itu). Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia 

pun berkata, Berilah saya tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya 

(besi panas itu)” 
Dalam kitab Tafsir al-Qurtubi imam Qurtubi berpendapat bahwa Zulqarnain 

sudah menguasai teknik metalurgi yang lebih maju pada zamannya. Pembuatan 

dinding dengan besi menjadi bukti bahwa Zulqarnain memiliki keterampilan yang 

sangat hebat. Allah SWT memberikan kelebihan keterampilan kepada Zulqarnain 

untuk diterapkan dan menjadi contoh bagi kehidupan-kehidupan selanjutnya.  

Ayat-ayat di atas memberikan hikmah bahwa manusia harus memiliki 

kemampuan komunikasi dan psikomotorik yang baik. Allah SWT mengangkat 

derajat manusia sebagai khalifah di bumi, mereka dikaruniai akal, fisik, dan 

kekuatan yang melebihi ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu manusia dituntut 

untuk selalu berpikir, berusaha, berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan 

psikomotorik. Kemampuan-kemampuan tersebut semata hanya untuk dirinya 

sendiri supaya dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya. 



32 

 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran menjadi hal yang berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Banyak sekali inovasi-inovasi model pembelajaran yang dilakukan 

oleh pendidik dengan tujuan menjadi solusi yang efektif saat proses pembelajaran. 

Model pembelajaran RADEC menjadi salah satu inovasi yang dapat diterapkan 

oleh pendidik saat proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah peneliti akan 

melihat apakah model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Asistensi 

Mengajar, peneliti mengamati adanya kekurangan dalam kemampuan komunikasi 

matematis dan psikomotorik peserta didik di MAN Kota Mojokerto. Saat proses 

penelitian, peneliti akan memulai dengan menentukan 2 sampel kelas X MAN Kota 

Mojokerto. Pada tahap pertama, peneliti melakukan pretest guna melihat  

kemampuan awal komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik. 

selanjutnya akan dilakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

RADEC. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, peneliti memberikan posttest 

kepada peserta didik guna melihat perkembangan kemampuan komunikasi 

matematis dan psikomotorik mereka. Gambaran secara umum tahap penelitian ini 

digambarkan dalam kerangka berpikir yang disajikan pada Gambar 2.1. 
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Analisis 

Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran 
RADEC 

Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
Rubrik Penilaian 

Kemampuan Psikomotorik 

1. Kurangnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas X MAN 

Kota Mojokerto dalam mengerjakan soal matematika 

2. Kurangnya keterampilan peserta didik kelas X MAN Kota Mojokerto dalam 

proses pembelajaran matematika 

Kelas Eksperimen 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Penarikan Kesimpulan 
1. Hasil posttest kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 

kontrol dan kelas eksperimen 
2. Hasil rubrik penilaian kemampuan psikomotorik peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Posttest Rubrik Penilaian 

Pretest Pretest 

Memenuhi Uji Asumsi Klasik 

Normalitas dan Homogenitas 

Tidak Memenuhi Uji Asumsi Klasik 

Normalitas dan Homogenitas 

Uji Independent t test Uji Mann-Whitney U 

Uji Parametrik Uji Non Parametrik 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara sesuai dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Jawaban tersebut masih belum bersifat valid dan harus 

dilakukan penelitian terlebih dahulu guna melihat kevalidan. Peneliti menetapkan 

hipotesis penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar 

belakang penelitian, rumusan masalah yang ingin dipecahkan, kajian teori yang 

relevan, dan hasil penelitian terdahulu. 

Hipotesis 1: 

H0    = Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC 

H1    = Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC 

Hipotesis 2: 

H0    = Tidak ada perbedaan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada model pembelajaran RADEC 

H1    = Terdapat perbedaan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada model pembelajaran RADEC 

Hipotesis 3: 

H0    = Model pembelajaran RADEC tidak efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

H1    = Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis 
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Hipotesis 4: 

H0    = Model pembelajaran RADEC tidak efektif dalam meningkatkan 

kemampuan psikomotorik 

H1    = Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis true-eksperimen, 

karena peneliti mengontrol perlakuan sampel untuk mengetahui sebab-akibat yang 

terjadi setelah dilakukan perlakuan (Nugroho, 2018). Peneliti mengukur 

kemampuan peserta didik kelas yang menerapkan model pembelajaran RADEC dan 

kelas yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Desain penelitian ini adalah true-eksperimen dengan model pretest-posttest 

control group design.  Peneliti menggunakan desain ini karena sampel penelitian 

menggunakan 2 kelas yang dipilih secara random, kemudian diberikan pretest 

untuk mengetahui kemampuan awal. Pretest diberikan untuk mengetahui 

perbandingan kemampuan dari kedua kelas tersebut (Sugiyono, 2015). Apabila 

kedua kelas tersebut memiliki hasil pretest yang tidak berbeda secara signifikan, 

maka kedua kelas memiliki kemampuan yang sama. Desain penelitian dapat 

digambarkan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Pretest Treatment  Posttest 

P1 X P2 

P3 X P4 

Keterangan: 

P1 = Hasil kemampuan awal kelas eksperimen sebelum pembelajaran 

RADEC 
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P3 = Hasil kemampuan awal kelas kontrol sebelum pembelajaran 

konvensional 

P2 = Hasil kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik setelah 

pembelajaran RADEC 

P4 = Hasil kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik setelah 

pembelajaran konvensional 

X = Treatment, Kelas eksperimen diberikan treatment model pembelajaran 

RADEC, dan kelas kontrol diberikan tratment model pembelajaran 

konvensional 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi di MAN Kota Mojokerto yang berlokasi di Jl. Cinde 

Baru VIII, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa 

Timur. Lokasi ini digunakan karena peneliti pernah melakukan kegiatan Asistensi 

Mengajar selama 3 bulan. Selama kegiatan Asistensi Mengajar, peneliti melakukan 

observasi untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan di MAN Kota 

Mojokerto. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek yang berpengaruh pada sampel yang akan 

diteliti. Objek menggambarkan keadaan, sifat, atau barang yang dimiliki dan dapat 

menilai keadaan sampel (Afifudin, 2023). Peneliti akan mendapatkan data dan 

informasi dari variabel yang sudah ditentukan. Berdasarkan kebutuhan pada 

penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa variabel yang digunakan adalah: 
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Variabel Komunikasi Matematis (X): 

X1 : Posttest kelas eksperimen 

X2 : Posttest kelas kontrol 

Variabel Psikomotor (Y) : 

Y1  : Hasil observasi kelas eksperimen 

Y2 : Hasil observasi kelas kontrol 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah semua elemen yang mencakup objek dan sampel yang akan 

diteliti (Amin, dkk. 2021). Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

MAN Kota Mojokerto. Sedangkan sampel adalah anggota dari populasi yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan teknik simple random sampling 

dalam menentukan sampel yang akan diteliti. Simple random sampling digunakan 

karena teknik ini sederhana dan seluruh populasi berkesempatan untuk menjadi 

sampel, karena pengambilan sampel dilakukan secara acak. Peneliti menerapkan 

teknik simple random sampling karena semua peserta didik yang tersebar di 

berbagai kelas memiliki kemampuan yang homogen. Semua kelas homogen 

dibuktikan dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan pendidik MAN Kota 

Mojokerto. Sampel yang dipilih sebanyak dua kelas, karena peneliti membutuhkan 

kelas eksperimen yang akan menerapkan model pembelajaran RADEC dan kelas 

kontrol sebagai kelas pembanding dengan model pembelajaran konvensional. 
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E. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data berupa angka-angka dan statistik, sehingga 

data bersifat kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui pretest dan posttest 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil observasi kemampuan psikomotorik 

peserta didik. Sumber data adalah peserta didik yang menjadi sampel penelitian. 

Sampel penelitian terdiri atas dua kelas, yaitu kelas E1 sebagai kelas eksperimen 

dan E2 sebagai kelas kontrol.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian (Sukendra & Atmaja, 2023). Instrumen 

menjadi alat penghubung antara sampel dan objek penelitian untuk mengetahui 

pengaruh yang diberikan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen tes 

dan non tes untuk memperoleh data yang diinginkan.  

Peneliti membutuhkan instrumen tes untuk mengetahui perkembangan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Instrumen tes berbentuk soal 

pretest dan posttest yang diberikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah 

pembelajaran dilaksanakan. Soal diberikan kepada kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Soal diberikan kepada peserta didik berjumlah 1 soal 

jenis uraian yang memuat 3 indikator kemampuan komunikasi matematis sesuai 

yang sudah disebutkan sebelumnya. Peneliti juga akan menggunakan instrumen 

non tes lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk melihat  

perkembangan kemampuan psikomotorik dan aktivitas peserta didik selama 
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pembelajaran dilaksanakan. Lembar observasi bersifat terstruktur yang 

berpedoman pada indikator psikomotorik dan sintaks model pembelajaran RADEC.  

 

G. Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengukur keakuratan instrumen penelitian (Retnawati, 2016). Instrumen akan 

disebut valid dan layak digunakan apabila sudah memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Agar instrumen tes dan non tes pada penelitian ini 

dianggap valid, maka akan dilakukan validitas isi. 

Validitas isi dilakukan dengan tujuan mengukur instrumen sejauh mana 

sesuai dengan aspek-aspek yang ditentukan. Validitas isi akan dievaluasi dan 

diberikan masukan oleh pakar ahli agar instrumen tepat sasaran yang diinginkan. 

Peneliti menentukan validator berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu: 

1. Dosen Pendidikan Matematika (Dosen yang ahli dalam bidangnya dan minimal 

jenjang S-2). 

2. Guru Matematika (Praktisi matematika yang sudah terjun di dunia pendidikan 

matematika). 

Validator yang memvalidasi instrumen penelitian ini disajikan pada Tabel 

3.2.  

Tabel 3.2 Validator Instrumen 

Instrumen Validator Keterangan 

Lembar observasi aktivitas 
pembelajaran, dan kemampuan 

psikomotorik 

TSM, M.Pd. Ahli Instrumen 
HM, M.Pd. Praktisi 

Modul Ajar, LKPD, e-Modul DFS, M.Pd. Ahli Instrumen 

HM, M.Pd. Praktisi 
Tes  AMF, M.Pd. Ahli Instrumen 

HM, M.Pd. Praktisi 
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Instrumen penelitian yang divalidasi digunakan oleh peneliti sebagai alat 

bantu penelitian. Rumus yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan indeks 

validasi isi adalah: 

𝑉 =
∑ 𝑆

𝑚(𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

𝑉 = Indeks validasi 

𝑆 = Skor yang dipilih validator dikurangi 1 

𝑚 = Banyak validator 

𝑐 = Banyak kategori yang dipilih 

Menurut Aiken (1985), tingkat indeks validitas isi dibagi menjadi 3 

kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Secara rinci, pengkategorian disajikan 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kategori Aiken 

Indeks Keterangan 

1 ≥ 𝑉 ≥ 0,8 Tinggi 
0,4 ≤ 𝑉 < 0,8 Sedang 

0 < 𝑉 < 0,4 Rendah 

a) Validasi Isi Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran 

Hasil validasi isi lembar observasi aktivitas pembelajaran disajikan pada 

Tabel 3.4.  

Tabel 3.4 Hasil Validasi Isi Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran 

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆  𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
2 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
3 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

4 4 4 3 3 6 8 0,75 Sedang 
5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

6 5 5 4 4 8 8 1 Tanggi 
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Berdasarkan Tabel 3.4, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

kecuali pada butir 4 yang termasuk pada kategori sedang. Berdasarkan hasil uji 

validasi isi, lembar observasi aktivitas pembelajaran layak dan efektif untuk 

digunakan. 

b) Validasi Isi Lembar Observasi Kemampuan Psikomotorik 

Hasil validasi isi lembar observasi kemampuan psikomotorik disajikan pada 

Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Hasil Validasi Isi Lembar Observasi Kemampuan Psikomotorik 

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆 𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

2 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
3 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

4 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
6 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

7 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 3.5, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga hasil uji validasi isi lembar observasi kemampuan psikomotorik layak dan 

efektif untuk digunakan. 

c) Validasi Isi Modul Ajar dan LKPD Kelas Eksperimen 

Hasil validasi isi modul ajar dan LKPD kelas eksperimen disajikan pada 

Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil Validasi Isi Modul Ajar dan LKPD Kelas Eksperimen 

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆 𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

2 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
3 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
4 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
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5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
6 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

7 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
8 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

9 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
10 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
11 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

12 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
13 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

14 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
15 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
16 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

17 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
18 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

19 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
20 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
21 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

22 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
23 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 3.6, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga hasil uji validasi isi modul ajar dan LKPD kelas eksperimen layak dan 

efektif untuk digunakan. 

d) Validasi Isi Modul Ajar dan LKPD Kelas kontrol 

Hasil validasi isi modul ajar dan LKPD kelas kontrol disajikan pada Tabel 

3.7. 

Tabel 3.7 Hasil Validasi Isi Modul Ajar dan LKPD Kelas kontrol 

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆 𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
2 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
3 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

4 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

6 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
7 5 4 4 3 7 8 0,87 Tinggi 
8 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

9 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
10 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

11 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
12 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
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13 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
14 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

15 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
16 5 4 4 3 7 8 0,87 Tinggi 

17 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
18 5 4 4 3 7 8 0,87 Tinggi 
19 5 4 4 3 7 8 0,87 Tinggi 

20 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
21 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

22 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
23 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 3.7, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga hasil uji validasi isi modul ajar dan LKPD kelas kontrol layak dan efektif 

untuk digunakan. 

e) Validasi Isi e-Modul 

Hasil validasi isi e-Modul disajikan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Hasil Validasi Isi e-Modul  

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆 𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
2 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
3 5 4 4 3 7 8 0,87 Tinggi 

4 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

6 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
7 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
8 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

9 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
10 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

11 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
12 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
13 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

14 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 3.8, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga hasil uji validasi isi e-Modul layak dan efektif untuk digunakan. 

f) Validasi Isi Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
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Hasil validasi isi tes kemampuan komunikasi matematis disajikan pada 

Tabel 3.9 

Tabel 3.9 Hasil Validasi Isi Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Butir 
Nilai 

S1 S2 ∑ 𝑆 𝑚(𝑐 − 1) 𝑉 Kategori 
I II 

1 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
2 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
3 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

4 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
5 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

6 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 
7 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 
8 4 5 3 4 7 8 0,87 Tinggi 

9 5 5 4 4 8 8 1 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 3.9, seluruh butir termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga hasil uji validasi isi tes kemampuan komunikasi matematis layak dan 

efektif untuk digunakan. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi-

informasi data yang diinginkan. Teknik ini diperlukan untuk mendapatkan data 

yang relevan dan akurat dari objek yang diteliti. Pada penelitian ini, ada beberapa 

teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 

1. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Teknik pengumpulan data ini berbentuk soal pretest dan posttest yang 

diberikan kepada peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai acuan 

perkembangan mereka. Soal pretest dan posttest berjumah 1 soal uraian berisi 

indikator dari kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Penilaian 

kemampuan komunikasi matematis melalui hasil pengerjaan peserta didik setelah 
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dilakukan model pembelajaran RADEC bagi kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional bagi kelas kontrol. 

2. Observasi Kemampuan Psikomotorik 

Teknik pengumpulan data observasi kemampuan psikomotorik berisi 

indikator-indikator kemampuan psikomotorik peserta didik. Kegiatan observasi 

membantu peneliti melihat kemampuan psikomotorik peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Teknik observasi pada penelitian 

kuantitatif biasanya digunakan untuk penelitian eksperimental dan bersifat 

terstruktur, sehingga dibutuhkan pedoman penskoran sebelum dilakukannya 

observasi (Abdullah, dkk. 2017) 

3. Observasi Aktivitas Belajar 

Selama proses pembelajaran, teknik pengumpulan data observasi aktivitas 

belajar digunakan untuk menentukan efektivitas model pembelajaran RADEC. 

Menurut Aqib (2009) Kriteria ketercapaian efektivitas proses pembelajaran 

RADEC diinterpretasikan berdasarkan Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kriteria Ketercapaian Efektivitas Proses Pembelajaran 

Persentase Capaian Tujuan Kategori Efektivitas Pembelajaran 

≥ 85% Sangat Efektif 
75% − 84% Efektif 
60% − 74%. Cukup Efektif 

< 60% Tidak efektif 

Lembar observasi aktivitas model pembelajaran RADEC dinilai 

menggunakan skala likert 1-5. Lembar observasi aktivitas model pembelajaran 

RADEC juga disusun berdasarkan sintaks-sintaks model pembelajaran RADEC. 
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I. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Olah data analisis deskriptif merupakan transformasi data yang didapat 

selama penelitian dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami (Wahyuni, 

2020). Penyajian data analisis deskriptif biasanya dilakukan dalam bentuk 

deskripsi, gambar, atau grafik. Dari transformasi dan pengolahan data tersebut akan 

ditarik kesimpulan untuk mengetahui pengaruh dalam penelitian. Dalam analisis 

deskriptif, peneliti melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, variasi, 

dan standar deviasi dari masing-masing data. 

b. Analisis Inferensial 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Pada awal mengolah data, peneliti harus mengetahui apakah data yang 

didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dilakukanlah uji normalitas 

(Widana & Muliani, 2020). Uji normalitas menjadi jembatan sebelum melakukan 

analisa data penelitian. Peneliti melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk karena 

sampel yang digunakan kurang dari 50 orang (Sugiyono, 2019). Peneliti mencari 

hasil dari uji normalitas Shapiro-Wilk berbantu software IBM SPSS Statistics 26 for 

windows dengan taraf signifikannya 𝑎 = 0,05. Dari hasil uji normalitas akan ditarik 

kesimpulan yaitu: 

H0 = Data berdistribusi tidak normal 

H1 = Data berdistribusi normal 

Kesimpulan dari hasil uji normalitas memutuskan bahwa H1 ditolak dan H0 

diterima, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sugiyono, 2019). 
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Rumus dari uji normalitas Shapiro-Wilk: 

𝑇 =
1

𝐷
[∑ 𝑎𝑖(𝑋𝑛−𝑖+1 − 𝑋𝑖)

𝑘

𝑖=1

]
2

 

Keterangan: 

𝑇 = Nilai T hitung 

D = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2 

𝑎𝑖 = Koefisien test Shapiro Wilk 

𝑋𝑛−𝑖+1 = Angka ke n-i+1 pada data 

𝑋𝑖 = Angka ke i pada data 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dibutuhkan untuk mengetahui dua kelas yang digunakan 

sebagai sampel penelitian memiliki kemampuan atau varians yang sama (Widana 

& Muliani, 2020). Peneliti melakukan uji homogenitas Levene berbantu software 

IBM SPSS Statistics 26 for windows dengan taraf signifikannya 𝑎 = 0,05. Dari hasil 

uji homogenitas akan ditarik kesimpulan yaitu: 

H0 = Data berdistribusi tidak homogen 

H1 = Data terdistribusi homogen 

Kesimpulan dari hasil uji homogenitas adalah H1 ditolak dan H0 diterima, karena 

ada nilai signifikan yang kurang dari 0,05 (Sugiyono, 2019). 

Rumus uji homogenitas Levene: 

𝑊 =
(𝑛 − 𝑘) ∑ 𝑛1

𝑘
𝑖=1 (�̅�𝑖 − �̅�)2

(𝑘 − 1) ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2𝑘

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑊 = Nilai W hitung 



49 

 

 
 

n = Banyak peserta didik 

k = Banyaknya kelas 

�̅�𝑖𝑗 = |𝑌𝑖 − 𝑌𝑡| 

𝑌𝑖 = Rata-rata dari kelompok i 

�̅�𝑖 = Rata-rata kelompok dari 𝑍𝑖 

�̅� = Rata-rata menyeluruh dari 𝑍𝑖𝑗 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori dari populasi 

dengan menggunakan data yang didapatkan (Nuryadi, dkk. 2017). Pada penelitian 

ini, uji hipotesis digunakan untuk mengukur apakah model pembelajaran RADEC 

efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik 

di MAN Kota Mojokerto. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney 

U karena data terdistribusi tidak normal (Sugiyono, 2019). Dalam mencari hasil uji 

hipotesis, peneliti berbantu software IBM SPSS Statistics 26 for windows dengan 

taraf signifikannya 𝑎 = 0,05.  

Rumus Uji Mann-Whitney: 

𝑍 =
𝑈 − 𝜇𝑈

𝛿𝑈

 

Keterangan: 

𝑍   = Hasil Uji Mann-Whitney U  

𝜇𝑈 = Nilai rata-rata 

𝛿𝑈 = Standar deviasi 
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Dari hasil uji Mann-Whitney U ditarik kesimpulan yaitu: 

Hipotesis 1: 

H0    = Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC 

H1    = Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada model pembelajaran RADEC 

Hipotesis 2: 

H0    = Tidak ada perbedaan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada model pembelajaran RADEC 

H1    = Terdapat perbedaan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada model pembelajaran RADEC 

Selain itu, peneliti juga menggunakan uji N-Gain untuk mengetahui 

efektivitas model pembelajaran RADEC. Uji N-Gain menjadi gambaran untuk 

mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang diterapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada peserta didik (Sukarelawan, dkk. 2024). Peneliti akan 

menggunakan rumus dari N-Gain untuk mengetahui hasil dari uji N-Gain. Adapun 

rumus dari Uji N-Gain adalah sebagai berikut: 

𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria dalam standar keefektifan uji N-Gain peneliti mengacu kepada 

Hake (1999) dalam mengkategorikannya seperti Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Kriteria Keefektifan 

Hasil Uji N-Gain Kriteria 

G > 0,7 Tinggi 

0,7 ≥ G ≥ 0,3 Sedang 
0,3 > G Rendah 
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Berdasarkan uji N-Gain, akan diambil keputusan, yaitu: 

Hipotesis 3: 

H0    = Model pembelajaran RADEC tidak efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

H1    = Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis 

Hipotesis 4: 

H0    = Model pembelajaran RADEC tidak efektif dalam meningkatkan 

kemampuan psikomotorik 

H1    = Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik 

 

J. Prosedur Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus menentukan langkah-langkah 

yang dijalani oleh peneliti selama proses penelitian, sehingga dibutuhkan prosedur 

penelitian. Prosedur penelitian dirancang dengan tujuan sebagai fondasi bagi 

peneliti supaya penelitian dapat terarah dengan konsisten. Adapun tahapan peneliti 

pada proses penelitian ini adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap awal, peneliti mengajukan penelitian kepada lembaga sekolah 

MAN Kota Mojokerto untuk melaksanakan penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar ada komunikasi dari kedua pihak, supaya penelitian dapat berjalan 

dengan lancar. 
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2. Studi Pendahuluan 

Setelah mendapatkan akses untuk melakukan penelitian terhadap lembaga, 

peneliti melakukan observasi guna mengetahui permasalahan dalam pembelajaran. 

Permasalahan ini yang ingin peneliti dalami guna mencari solusi yang tepat. Selain 

observasi, peneliti juga melakukan studi literatur dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai fondasi penelitian. 

3. Perumusan Masalah 

Saat proses observasi dilakukan, peneliti mendapatkan permasalahan yang 

ada dalam proses pembelajaran. Peneliti merumuskan bahwa kemampuan 

komunikasi dan psikomotorik peserta didik masih kurang saat proses pembelajaran, 

sehingga permasalahan tersebut harus diberikan solusi yaitu berupa model 

pembelajaran RADEC. 

4. Membuat Perangkat Pembelajaran 

Peneliti membuat perangkat pembelajaran RADEC yaitu tujuan 

pembelajaran, modul ajar, LKPD, sumber ajar, dan instrumen soal pretest dan 

posttest kemampuan komunikasi matematis dan lembar observasi kemampuan 

psikomotorik peserta didik.  

5. Melaksanakan Proses Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang sudah selesai dirangkai selanjutnya 

diimplementasikan kepada peserta didik kelas X MAN Kota Mojokerto. Materi 

yang digunakan adalah SPLTV pada semester ganjil. Peneliti berperan sebagai guru 

pengajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dalam proses pembelajaran ini 

peneliti juga melihat perkembangan kemampuan psikomotorik peserta didik. 

6. Melaksanakan Tes Evaluasi 
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Setelah proses pembelajaran selesai dilakukan, peneliti mengevaluasi 

kemampuan komunikasi matematis berupa posttest. Posttest diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk membandingkan perkembangan kedua kelas. 

7. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Hasil dari proses pembelajaran, pretest, posttest dan observasi kemampuan 

psikomotorik peserta didik menghasilkan data penelitian. Seluruh data 

dikumpulkan dan dilakukan proses selanjutnya yaitu analisis data. 

8. Analisis Data 

Seluruh data akan dijadikan satu dan diolah menggunakan software IBM 

SPSS Statistic 26. Pengolah data ini dibutuhkan untuk menganalisis kemampuan 

komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

9. Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil kemampuan komunikasi 

matematis dan psikomotorik peserta didik antara kelas eksperimen yang 

menerapkan model pembelajaran RADEC dan kelas kontrol yang menerapkan 

model pembelajaran konvensional. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data 

yang sudah dilakukan sebelumnya. 

10. Menyusun Laporan 

Hasil penelitian akan diolah dan disusun agar membentuk laporan penelitian 

yang baku. Laporan penelitian disusun sebagai bukti bahwa peneliti pernah meneliti 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik memakai model 

pembelajaran RADEC di MAN Kota Mojokerto. Hasil laporan penelitian juga 
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berguna sebagai alat komunikasi peneliti kepada pihak luar mengenai hasil 

penelitian yang pernah dilaksanakan. 

Uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 

 

 

Tahap Persiapan  Studi Pendahuluan Perumusan Masalah 

Membuat Perangkat 

Pembelajaran 
Melaksanakan 

Validasi Instrumen 

Melaksanakan 
Tes Evaluasi 

Pengumpulan Data 
dan Pengolahan 

Data 

Analisis Data Kesimpulan 

Penelitian Hasil Laporan Penelitian 

Komunikasi Matematis 

Psikomotorik 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Desain penelitian ini 

adalah true-eksperimen dengan model pretest-posttest control group design. Pada 

awal pertemuan, peneliti memberikan pretest kepada peserta didik untuk 

mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik. Setelah peneliti memberikan 

pretest, peneliti menerapkan model pembelajaran RADEC di kelas eksperimen dan 

model pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Pembelajaran dilakukan selama 

dua pekan dengan menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

sudah direncanakan. Pembahasan pada pertemuan pertama adalah menyelesaikan 

soal SPLTV menggunakan model-model penyelesaiannya, yaitu substitusi, 

eliminasi, dan campuran. Pada pertemuan kedua, peserta didik menyelesaikan soal 

berbasis kontekstual.  

Setiap pertemuan, peneliti menerapkan lima sintaks model pembelajaran 

RADEC, yaitu read, answer, discuss, explain, and create.  Selama pembelajaran, 

peneliti yang berperan sebagai guru dalam menyampaikan materi SPLTV, sehingga 

model pembelajaran RADEC dapat dipastikan sudah berjalan sesuai sintaksnya. 

Tahap pertama adalah read atau membaca. Peserta didik diberikan e-Modul oleh 

peneliti sebagai bahan bacaan selama di rumah. Tahap kedua adalah answer atau 

menjawab. Pada e-Modul yang sudah diberikan oleh peneliti juga terdapat soal-soal 

yang harus diselesaikan oleh peserta didik, sehingga saat memasuki kelas peserta 

didik sudah memiliki gambaran materi yang akan dipelajari. Tahap ketiga adalah 
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discuss atau diskusi. Pada tahap ketiga ini peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari lima atau enam orang. Setiap kelompok diberikan soal 

untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Tahap keempat adalah 

explain atau presentasi. Soal yang sudah didiskusikan bersama kelompok masing-

masing disampaikan di depan kelompok lainnya. Pada tahap kelima adalah create 

atau menciptakan. Setiap peserta didik membuat soal SPLTV berbasis kontekstual 

untuk mempraktikkan hasil materi yang sudah disampaikan. 

Selama penerapan model pembelajaran RADEC pada kelas eksperimen dan 

model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, terdapat observer yang 

mengamati kemampuan psikomotorik peserta didik. Observer mengamati 

kemampuan psikomotorik peserta didik yang berpedoman pada lembar observasi 

kemampuan psikomotorik. Setalah dua pekan peneliti menerapkan model 

pembelajaran RADEC pada kelas eksperimen dan model pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol, peneliti melakukan evaluasi kemampuan akhir. 

Evaluasi kemampuan akhir ini diukur dengan memberikan posttest. Adapun kelas 

yang digunakan penelitian adalah kelas XE1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XE2 sebagai kelas kontrol. Data pada penelitian ini didapatkan sesuai dengan 

rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian dilakukan di MAN 

Kota Mojokerto pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025. Paparan data 

pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Data Kemampuan Komunikasi Matematis dan Psikomotorik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode 

Kemampuan 

Komunikasi 

Kemampuan 

Psikomotorik 
Kode 

Kemampuan 

Komunikasi 

Kemampuan 

Psikomotorik 

Pretest Posttest 
Pertemuan 

Pretest Posttest 
Pertemuan 

1 2 1 2 

AA 27,78 100,00 57,14 100 ANA 22,22 50,00 47,62 85,71 

AVR 11,11 50,00 38,10 42,86 AM 11,11 38,89 52,38 61,90 

AHC 22,22 77,78 38,10 42,86 AAS 27,78 33,33 42,86 85,71 

AFK 27,78 50,00 52,38 76,19 ARA 22,22 27,78 38,10 47,62 

AEF 11,11 72,22 47,62 85,71 AFF 27,78 44,44 57,14 100 

ANF 11,11 50,00 61,90 100 ARP 22,22 44,44 47,62 66,67 

ARP 22,22 66,67 33,33 33,33 CMP 22,22 50,00 42,86 47,62 

AP 27,78 50,00 42,86 47,62 DZN 5,56 22,22 38,10 52,38 

CAA 11,11 83,33 57,14 100 DS 11,11 11,11 33,33 38,10 

DAZ 11,11 44,44 61,90 100 DBS 16,67 44,44 52,38 100 

ESP 11,11 50,00 42,86 52,38 FDN 27,78 44,44 42,86 80,95 

EDW 11,11 83,33 47,62 85,71 GRP 27,78 50,00 42,86 71,43 

FAF 22,22 61,11 42,86 52,38 GMW 16,67 33,33 38,10 38,10 

HFA 11,11 50,00 52,38 90,48 HW 22,22 16,67 52,38 100 

IAS 5,56 72,22 52,38 90,48 IDN 16,67 44,44 47,62 95,24 

IA 16,67 55,56 47,62 90,48 KNS 27,78 33,33 42,86 61,90 

KBS 16,67 50,00 57,14 90,48 LMZ 27,78 50,00 47,62 66,67 

LRN 5,56 55,56 42,86 90,48 LDA 5,56 33,33 47,62 57,14 

MW 11,11 55,56 57,14 90,48 MH 27,78 33,33 33,33 38,10 

MAP 11,11 83,33 57,14 85,71 MMF 27,78 38,89 61,90 80,95 

MNS 27,78 66,67 52,38 76,19 MZA 22,22 50,00 47,62 76,19 

NND 11,11 55,56 57,14 100 NDA 22,22 50,00 33,33 42,86 

NPP 16,67 55,56 61,90 100 NML 22,22 33,33 38,10 47,62 

NA 27,78 27,78 52,38 80,95 NAR 11,11 50,00 47,62 57,14 

PR 27,78 55,56 57,14 85,71 PSU 16,67 38,89 57,14 80,95 

RP 11,11 55,56 47,62 100 RAG 16,67 33,33 52,38 80,95 

SKA 44,44 88,89 66,67 100 RAD 27,78 50,00 52,38 66,67 

SA 11,11 55,56 52,38 100 RA 5,56 44,44 42,86 52,38 

TAV 44,44 72,22 57,14 100 SSR 5,56 27,78 33,33 42,86 

TTR 11,11 72,22 52,38 100 SAE 5,56 38,89 33,33 61,90 
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B. Hasil Penelitian 

1. Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

a. Analisis Deskriptif 

a) Data Pretest Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal kedua kelas, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil pretest membuktikan bahwa peserta didik 

memiliki kemampuan yang sama. Hasil pretest disajikan pada  Gambar 4.1.  

Pada Gambar 4.1, disajikan hasil pretest dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal sebelum dilakukan 

perlakuan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki nilai minimum yang sama sehingga peserta didik yang 

memiliki nilai terendah dari kedua kelas memiliki nilai yang sama. Dari segi nilai 

maksimum, terdapat peserta didik dari kelas kontrol yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis lebih tinggi dibandingkan peserta didik dari kelas 

eksperimen. Rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

5,56

44,44

19,07

99,78

9,985,56

27,78
17,53

65,31

8,08

Minimum Maksimum Rata-rata Varians Standar Deviasi

Hasil Pretest Kemampuan Komunikasi Matematis

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Gambar 4.1 Statistik Hasil Pretest Kemampuan Komunikasi Matematis 
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dan kelas kontrol tidak terlalu jauh. Selisih rata-rata nilai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah 1,54, sehingga secara umum kemampuan awal komunikasi 

matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam kategori homogen.  

Variasi data pada kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen, 

sehingga sebaran data nilai pretest kelas kontrol lebih beragam dibandingkan 

dengan sebaran data pretest kelas eksperimen. Standar deviasi kelas kontrol juga 

lebih besar dibandingkan dengan kelas eksperimen sehingga membuktikan bahwa 

sebaran data nilai pretest kelas kontrol lebih besar dibandingkan kelas eksperimen. 

Berdasarkan analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang tidak jauh berbeda. 

b) Data Posttest Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Posttest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran 

RADEC dan model pembelajaran konvensional. Hasil dari posttest disajikan pada 

Gambar 4.2. 

11,11

50
38,7

233,19

10,46
27,78

100

61,98

109,59

15,26

Minimum Maksimum Rata-rata Varians Standar Deviasi

Hasil Posttest Kemampuan Komunikasi Matematis

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Gambar 4.2 Statistik Hasil Posttest Kemampuan Komunikasi Matematis 
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Pada Gambar 4.2, disajikan hasil posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diberikan setelah diberikan perlakuan kepada kedua kelas. Nilai 

minimum pada kelas kontrol lebih kecil dibandingkan kelas eksperimen. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapatkan nilai terendah pada posttest 

terdapat pada kelas kontrol. Sedangkan kelas eksperimen memiliki nilai maksimum 

yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sehingga nilai tertinggi pada posttest 

merupakan peserta didik dari kelas eksperimen. Rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara umum peserta didik kelas eksperimen memiliki nilai posttest yang 

lebih tinggi dibandingkan nilai postest kelas kontrol. 

Variasi data kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan variasi data kelas 

eksperimen. Tingginya variasi data menunjukkan bahwa nilai posttest kelas kontrol 

lebih beragam dibandingkan kelas eksperimen. Standar deviasi kelas kontrol juga 

lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen, yang menunjukkan bahwa penyebaran 

data nilai posttest kelas kontrol lebih besar dibandingkan kelas eksperimen. 

Berdasarkan analisis hasil nilai postest kelas eksperimen dan kelas kontrol ini 

membuktikan bahwa peserta didik kelas eksperimen yang diberikan perlakuan 

model pembelajaran RADEC secara umum memiliki hasil postest lebih tinggi 

dibandingkan peserta didik kelas kontrol yang diberikan perlakuan model 

pembelajaran konvensional. 

b. Analisis Inferensial 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas dilakukan pada data pretest-posttest kemampuan komunikasi 

matematis. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
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terdistribusi normal atau tidak. Uji normalias dilakukan dengan bantuan  software 

IBM SPSS 26 Statistic For Windows. Jenis uji normalitas yang digunakan adalah 

Shapiro-Wilk, karena data yang digunakan kurang dari 50 sampel. Data terdistribusi 

normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Sugiyono, 2019). Hasil uji 

normalitas disajikan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

 
Jenis 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Kelas Eksperimen Pretest ,816 30 ,000 

Posttest ,932 30 ,057 
Kelas Kontrol Pretest ,854 30 ,001 

Posttest  ,891 30 ,005 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 4.2, 

menunjukkan bahwa nilai signifikan pretest kelas eksperimen  adalah 0,000, dan 

nilai signifikan posttest kelas eksperimen adalah 0,057. Dari hasil uji normalitas 

pada kelas eksperimen, hanya posttest yang nilainya terdistribusi normal, karena 

nilai signifikannya lebih dari 0,05, sedangkan pretest tidak terdistribusi normal, 

karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya nilai signifikan pretest 

kelas kontrol  adalah 0,001, dan nilai signifikan posttest kelas kontrol adalah 0,005. 

Dari hasil uji normalitas pada kelas kontrol, kedua data tes memiliki nilai signifikan 

dibawah 0,05, sehingga kedua data terdistribusi tidak normal. 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh bersifat 

homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk menguji data posttest dan 

hasil observasi kemampuan psikomotorik peserta didik antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Data dinyatakan homogen apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Sugiyono, 2019). Uji homogenitas dilakukan berbantu software IBM SPSS 26 
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Statistic For Windows. Hasil uji homogenitas kemampuan komunikasi matematis 

disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 2,262 1 58 ,138 

Based on Median 2,431 1 58 ,124 
Based on Median and 

with adjusted df 

2,431 1 48,739 ,125 

Based on trimmed mean 2,500 1 58 ,119 

Berdasarkan hasil uji homogenitas yang disajikan pada Tabel 4.3, 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Based on Mean adalah 0,138. Nilai 

Signifikansi tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dinyatakan bersifat homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah ditentukan data yang diperoleh tidak terdistribusi normal untuk data 

kemampuan komunikasi matematis dan psikomotorik peserta didik, selanjutnya 

dilakukan uji nonparametrik. Uji yang digunakan untuk menggantikan Independent 

Sample T-Test adalah uji Mann-Whitney U. Uji Mann-Whitney U dilakukan 

dengan bantuan software IBM SPSS 26 Statistic For Windows.  Adapun hasil uji 

Mann-Whitney U untuk kemampuan komunikasi matematis, disajikan pada Tabel 

4.4.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Mann-Whitney U Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Nilai 

Mann-Whitney U 83,500 

Wilcoxon W 548,500 
Z -5,456 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U pada Tabel 4.4, menunjukkan 

bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai signifikansi tersebut  kurang dari 
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0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan 

yang dapat diambil dari uji Mann-Whitney U ini adalah terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol model 

pembelajaran RADEC. 

2. Perbedaan Kemampuan Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

a. Analisis Deskriptif 

a) Data Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol Pertemuan 1 

Hasil observasi kemampuan psikomotorik digunakan untuk mengumpulkan 

data perbandingan kemampuan psikomotorik peserta didik antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hasil observasi kemampuan psikomotorik peserta didik pada 

pertemuan 1, disajikan dalam Gambar 4.3. 

Pada Gambar 4.3, disajikan hasil observasi kemampuan psikomotorik 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol pada pertemuan 1. Nilai minimum 

kemampuan psikomotorik kelas eksperimen dan kelas kontrol sama. Nilai 

maksimum kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sehingga ada 

33,33

61,9

44,92

62,05

7,87

33,33

66,66

51,59

64,24

8,01

Minimum Maksimum Rata-rata Varians Standar Deviasi

Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Gambar 4.3 Statistik Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik 

Pertemuan 1 
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peserta didik dari kelas eksperimen yang memiliki kemampuan psikomotorik paling 

tingi dari kedua kelas pada pertemuan pertama. Rata-rata kemampuan psikomotorik 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan psikomotorik 

kelas kontrol, sehingga secara umum peserta didik kelas eksperimen memiliki 

kemampuan psikomotorik yang lebih baik dibandingkan peserta didik kelas 

kontrol. 

Variasi data kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan variasi data kelas 

kontrol. Tingginya variasi pada kelas eksperimen membuktikan bahwa sebaran data 

kemampuan psikomotorik kelas eksperimen lebih bervariasi dibandingkan sebaran 

data kemampuan psikomotorik kelas kontrol. Standar deviasi kelas eksperimen juga 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, sehingga sebaran data kemampuan 

psikomotorik kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Besarnya 

sebaran data kelas eksperimen membuktikan bahwa kemampuan psikomotorik 

kelas eksperimen lebih bervariasi dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan analisis 

hasil observasi kemampuan psikomotorik pada pertemuan 1, terdapat perbedaan 

kemampuan psikomotorik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen yang diberikan perlakuan model pembelajaran RADEC secara umum 

sedikit lebih baik dibandingkan kelas kontrol yang diberikan perlakuan model 

pembelajaran konvensional. 

b) Data Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol Pertemuan 2 
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Hasil observasi kemampuan psikomotorik digunakan untuk mengumpulkan 

data perbandingan kemampuan psikomotorik peserta didik antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hasil observasi kemampuan psikomotorik peserta didik disajikan 

dalam Gambar 4.4. 

Pada Gambar 4.4, disajikan hasil observasi kemampuan psikomotorik 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai minimum kemampuan 

psikomotorik kelas eksperimen lebih rendah dibandingkan kelas kontrol, sehingga 

ada peserta didik di kelas eksperimen yang lebih rendah dibandingkan nilai peserta 

didik di kelas kontrol. Nilai maksimum kelas eksperimen dan kelas kontrol sama, 

sehingga ada peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang memiliki 

kemampuan psikomotorik maksimal. Rata-rata kemampuan psikomotorik kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan psikomotorik kelas 

kontrol, sehingga secara umum peserta didik kelas eksperimen memiliki 

kemampuan psikomotorik yang lebih baik dibandingkan peserta didik kelas 

kontrol. 

Variasi data kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan variasi data kelas 

kontrol. Tingginya variasi pada kelas eksperimen membuktikan bahwa sebaran data 

38,09

100
66,19

383,68

19,5833,33

100 83,01

429,56

20,72

Minimum Maksimum Rata-rata Varians Standar Deviasi

Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

 Gambar 4.4 Statistik Hasil Observasi Kemampuan Psikomotorik 

Pertemuan 2 
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kemampuan psikomotorik kelas eksperimen lebih bervariasi dibandingkan sebaran 

data kemampuan psikomotorik kelas kontrol. Standar deviasi kelas eksperimen juga 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, sehingga sebaran data kemampuan 

psikomotorik kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Besarnya 

sebaran data kelas eksperimen membuktikan bahwa kemampuan psikomotorik 

kelas eksperimen lebih bervariasi dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan analisis 

hasil observasi kemampuan psikomotorik, terdapat perbedaan kemampuan 

psikomotorik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan model pembelajaran RADEC secara umum lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol yang diberikan perlakuan model pembelajaran 

konvensional. 

b. Analisis Inferensial 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada data hasil observasi kemampuan 

psikomotorik. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Uji normalias dilakukan dengan bantuan  

software IBM SPSS 26 Statistic For Windows. Jenis uji normalitas yang digunakan 

adalah Shapiro-Wilk, karena data yang digunakan kurang dari 50 sampel. Data 

terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Sugiyono, 2019). 

Hasil uji normalitas kemampuan psikomotorik disajikan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Psikomotorik 

 
Jenis 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 ,953 30 ,202 
Pertemuan 2 ,777 30 ,000 

Kelas Kontrol Pertemuan 1 ,944 30 ,115 
Pertemuan 2 ,942 30 ,100 
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 4.5, 

menunjukkan bahwa nilai signifikan kemampuan psikomotorik kelas eksperimen 

pada pertemuan 1 adalah 0,202, sedangkan pada pertemuan 2 adalah 0,000. Nilai 

signifikan data kemampuan psikomotorik kelas eksperimen pada pertemuan 1 lebih 

dari 0,05, sedangkan pada pertemuan 2 kurang dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pertemuan 1 terdistribusi normal dan data pertemuan 2 

terdistribusi tidak normal. Selanjutnya nilai signifikan kemampuan psikomotorik 

kelas kontrol pada pertemuan 1 adalah 0,115, sedangkan pada pertemuan 2 adalah 

0,100. Nilai signifikan kemampuan psikomotorik kelas kontrol pada pertemuan 1 

dan pertemuan 2 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data 

terdistribusi normal.  

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk menguji data hasil 

observasi kemampuan psikomotorik peserta didik antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Data dinyatakan homogen apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Sugiyono, 2019). Uji homogenitas dilakukan berbantu software IBM SPSS 26 

Statistic For Windows. Hasil uji homogenitas kemampuan psikomotorik disajikan 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Psikomotorik 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean ,076 1 58 ,784 
Based on Median ,129 1 58 ,721 

Based on Median and with 
adjusted df 

,129 1 52,527 ,721 

Based on trimmed mean ,094 1 58 ,760 
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Berdasarkan hasil uji homogenitas yang disajikan pada Tabel 4.6, 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Based on Mean adalah 0,784. Nilai 

Signifikansi tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dinyatakan bersifat homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah ditentukan bahwa terdapat data yang terdistribusi tidak normal 

untuk data kemampuan psikomotorik peserta didik, selanjutnya dilakukan uji 

nonparametrik. Uji yang digunakan untuk menggantikan Independent Sample T-

Test adalah uji Mann-Whitney U. Uji Mann-Whitney U dilakukan dengan bantuan 

software IBM SPSS 26 Statistic For Windows.  Adapun hasil dari Uji Mann-

Whitney U pada hasil observasi kemampuan psikomotorik peserta didik disajikan 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Mann-Whitney U Kemampuan Psikomotorik 

 Hasil 

Mann-Whitney U 293,500 

Wilcoxon W 758,500 
Z -2,330 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,020 

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U pada Tabel 4.7, ditunjukkan bahwa 

nilai signifikansinya adalah 0,020. Nilai signifikansi tersebut  kurang dari 0,05, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari uji Mann-Whitney U ini adalah terdapat perbedaan kemampuan 

psikomotorik kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Efektivitas Model Pembelajaran RADEC dalam Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Perangkat Pembelajaran 
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Indikator efektivitas pembelajaran yang pertama adalah perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran harus validasi untuk mengetahui perangkat 

pembelajaran sudah efektif dan valid untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

atau belum. Dalam penelitian ini peneliti melakukan validasi isi kepada ahli 

instrumen dan praktisi matematika. Instrumen yang divalidasi mencakup lembar 

observasi aktivitas pembelajaran, lembar observasi psikomotorik, modul ajar, 

LKPD, e-Modul, dan soal tes. Seluruh perangkat sudah dilakukan validasi dan hasil 

validasi dapat diperhatikan pada BAB 3. 

b. Proses pembelajaran 

Indikator kedua efektivitas pembelajaran adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran RADEC, sehingga harus dipastikan 

model pembelajaran RADEC sudah sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Dalam 

mengukur proses pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks-sintaksnya, peneliti 

menggunakan lembar observasi sebagai alat untuk mengukur efektivitas 

pembelajaran tersebut. Selama proses pembelajaran, terdapat 3 observer yang 

mengobservasi selama pembelajaran berlangsung. Adapun hasil dari observer 

disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Pembelajaran 

No Sintaks 
Penilaian Observer Rata-rata (%) 

1 2 3  

Pertemuan 1 

1 

2 
3 

4 
5 

Read (Membaca) 

Answer (Menjawab) 
Discuss (Diskusi) 

Explain (Presentasi) 
Creat (Menciptakan) 

4 

5 
5 

5 
5 

4 

5 
5 

5 
4 

5 

5 
5 

5 
4 

86,6% 

100% 
100% 

100% 
86,6% 

Pertemuan 2 

1 Read (Membaca) 5 5 5 100% 
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2 
3 

4 
5 

Answer (Menjawab) 
Discuss (Diskusi) 

Explain (Presentasi) 
Creat (Menciptakan) 

5 
5 

5 
5 

5 
4 

5 
4 

5 
5 

4 
4 

100% 
93,3% 

93,3% 
86,6% 

Berdasarkan Tabel 4.8, aktivitas model pembelajaran RADEC sudah sesuai 

dengan sintaks yang dimiliki. Pada pertemuan pertama, terdapat lima tahapan 

dalam pembelajaran RADEC, yaitu membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan 

menciptakan. Presentasi membaca berada pada 86,6%, menjawab berada pada 

100%, diskusi berada pada 100%, presentasi berada pada 100%, dan menciptakan 

berapa pada 86,6%. Pada pertemuan pertama, sintaks pada model pembelajaran 

RADEC sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada pertemuan kedua juga 

terdapat lima tahap, yaitu membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan 

menciptakan. Tahap membaca berada pada 100%, menjawab berada pada 100%, 

diskusi berada pada 93,3%, presentasi berada pada 93,3%, dan menciptakan berada 

pada 86,6%. Pada pertemuan kedua ini, guru dan peserta didik sudah sesuai dengan 

ketentuan model pembelajaran RADEC yang dibuktikan dengan tingginya 

presentasi. Berdasarkan lembar observasi tersebut, peserta didik dan guru sudah 

terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran RADEC . 

c. Peningkatan hasil pembelajaran 

Uji N-Gain digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perlakuan yang 

sudah diberikan kepada peserta didik. Pengukuran tingkat efektivitas dilihat 

berdasarkan hasil pretest dan posttest kemampuan  komunikasi matematis pada 

kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran RADEC. Hasil uji N-Gain 

disajikan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kode Nilai N-Gain Kategori 

AA  1 Tinggi 

AVR 0,43 Sedang 

AHC 0,71 Tinggi 

AFK 0,307 Sedang 

AEF 0,68 Sedang 

ANF 0,43 Sedang 

ARP 0,57 Sedang 

AP 0,307 Sedang 

CAA 0,81 Tinggi 

DAZ  0,37 Sedang 

ESP 0,43 Sedang 

EDW 0,81 Tinggi 

FAF 0,50 Sedang 

HFA 0,43 Sedang 

IAS 0,705 Tinggi 

IA 0,46 Sedang 

KBS 0,40 Sedang 

LRN 0,52 Sedang 

MW 0,50 Sedang 

MAP 0,81 Tinggi 

MNS 0,53 Sedang 

NND 0,50 Sedang 

NPP  0,46 Sedang 

NA 0 Rendah 

PR 0,38 Sedang 

RP 0,50 Sedang 

SKA 0,80 Tinggi 

SA 0,50 Sedang 

TAV 0,50 Sedang 

TTR 0,68 Sedang 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat data hasil N-Gain dari peserta didik 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan Tabel 4.9, terdapat 7 peserta 

didik dalam kategori tinggi,  22 peserta didik dalam kategori sedang, dan 1 peserta 

didik dalam kategori rendah. Rata-rata N-Gain adalah 0,53, di mana nilai N-Gain 
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tersebut dalam kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis. Namun, efektivitas model pembelajaran dalam kategori sedang. 

Berdasarkan pada 3 indikator efektivitas model pembelajaran, model 

pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. Indikator pertama, yaitu perangkat pembelajaran model 

pembelajaran RADEC sudah melakukan validitas isi, sehingga perangkat 

pembelajaran layak dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Indikator kedua yaitu proses pembelajaran, yang membuktikan bahwa seluruh 

sintaks-sintaks model pembelajaran RADEC sudah diterapkan oleh peserta didik 

dan guru, sehingga terbukti pembelajaran berjalan secara efektif. Indikator ketiga, 

yaitu meningkatnya hasil pembelajaran peserta didik. Berdasarkan uji N-Gain, 

membuktikan bahwa model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dalam kategori sedang. Seluruh indikator 

efektivitas model pembelajaran RADEC sudah memenuhi kriteria efektif.  

4. Efektivitas Model Pembelajaran RADEC dalam Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Perangkat Pembelajaran 

Salah satu indikator efektivitas pembelajaran adalah perangkat 

pembelajaran. Untuk mengetahui apakah perangkat tersebut efektif dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran, perlu dilakukan proses validasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan validasi isi dengan melibatkan ahli instrumen dan 

praktisi di bidang matematika. Adapun perangkat yang divalidasi meliputi lembar 

observasi aktivitas pembelajaran, lembar observasi psikomotorik, modul ajar, 
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LKPD, e-Modul, serta soal tes. Seluruh perangkat tersebut telah melalui proses 

validasi, dan hasilnya dapat dilihat pada BAB 3. 

b. Proses pembelajaran 

Indikator kedua dari efektivitas pembelajaran terletak pada proses 

pembelajaran yang melibatkan guru dan peserta didik. Penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran RADEC, sehingga perlu dipastikan bahwa pelaksanaannya 

telah mengikuti sintaks-sintaks yang ditetapkan. Untuk menilai kesesuaian proses 

pembelajaran dengan sintaks RADEC, peneliti menggunakan lembar observasi 

sebagai instrumen pengukuran. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, tiga 

orang observer terlibat dalam melakukan pengamatan. Hasil observasi tersebut 

disajikan dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Pembelajaran 

No Sintaks 
Penilaian Observer Rata-rata (%) 

1 2 3  

Pertemuan 1 

1 
2 

3 
4 
5 

Read (Membaca) 
Answer (Menjawab) 

Discuss (Diskusi) 
Explain (Presentasi) 
Creat (Menciptakan) 

4 
5 

5 
5 
5 

4 
5 

5 
5 
4 

5 
5 

5 
5 
4 

86,6% 
100% 

100% 
100% 
86,6% 

Pertemuan 2 

1 

2 
3 

4 
5 

Read (Membaca) 

Answer (Menjawab) 
Discuss (Diskusi) 

Explain (Presentasi) 
Creat (Menciptakan) 

5 

5 
5 

5 
5 

5 

5 
4 

5 
4 

5 

5 
5 

4 
4 

100% 

100% 
93,3% 

93,3% 
86,6% 

Berdasarkan Tabel 4.8, aktivitas model pembelajaran RADEC sudah sesuai 

dengan sintaks yang dimiliki. Pada pertemuan pertama, terdapat lima tahapan 

dalam pembelajaran RADEC, yaitu membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan 

menciptakan. Presentasi membaca berada pada 86,6%, menjawab berada pada 

100%, diskusi berada pada 100%, presentasi berada pada 100%, dan menciptakan 
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berapa pada 86,6%. Pada pertemuan pertama, sintaks pada model pembelajaran 

RADEC sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada pertemuan kedua juga 

terdapat lima tahap, yaitu membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan 

menciptakan. Tahap membaca berada pada 100%, menjawab berada pada 100%, 

diskusi berada pada 93,3%, presentasi berada pada 93,3%, dan menciptakan berada 

pada 86,6%. Pada pertemuan kedua ini, guru dan peserta didik sudah sesuai dengan 

ketentuan model pembelajaran RADEC yang dibuktikan dengan tingginya 

presentasi. Berdasarkan lembar observasi tersebut, peserta didik dan guru sudah 

terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran RADEC . 

c. Peningkatan hasil pembelajaran 

Uji N-Gain digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perlakuan yang 

sudah diberikan kepada peserta didik. Pengukuran tingkat efektivitas dilihat 

berdasarkan hasil observasi kemampuan psikomotorik pada pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran RADEC. 

Hasil uji N-Gain kemampuan psikomotorik disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji N-Gain Kemampuan Psikomotorik 

Kode Nilai N-Gain Kategori 

AA 1,00 Tinggi 

AVR 0,08 Rendah 

AHC 0,08 Rendah 

AFK 0,50 Sedang 

AEF 0,73 Tinggi 

ANF 1,00 Tinggi 

ARP 0,00 Rendah 

AP 0,08 Rendah 

CAA 1,00 Tinggi 

DAZ 1,00 Tinggi 

ESP 0,17 Rendah 

EDW 0,73 Tinggi 

FAF 0,17 Rendah 
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HFA 0,80 Tinggi 

IAS 0,80 Tinggi 

IA 0,82 Tinggi 

KBS 0,78 Tinggi 

LRN 0,83 Tinggi 

MW 0,78 Tinggi 

MAP 0,67 Sedang 

MNS 0,50 Sedang 

NND 1,00 Tinggi 

NPP 1,00 Tinggi 

NA 0,60 Sedang 

PR 0,67 Sedang 

RP 1,00 Tinggi 

SKA 1,00 Tinggi 

SA 1,00 Tinggi 

TAV 1,00 Tinggi 

TTR 1,00 Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat data hasil N-Gain dari peserta didik 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan Tabel 4.11, terdapat 19 

peserta didik dalam kategori tinggi,  5 peserta didik dalam kategori sedang, dan 6 

peserta didik dalam kategori rendah. Nilai rata-rata N-Gain yang diperoleh adalah 

0,69, yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran RADEC memiliki efektivitas dalam 

meningkatkan kemampuan psikomotorik peserta didik, meskipun tingkat 

efektivitasnya masih berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan 3 indikator efektivitas model pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik peserta didik. Indikator pertama adalah perangkat pembelajaran, di 

mana perangkat yang digunakan telah melalui proses validasi isi, sehingga 

dinyatakan layak dan efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Indikator 

kedua mencakup proses pelaksanaan pembelajaran, yang menunjukkan bahwa 
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seluruh sintaks dalam model RADEC telah diterapkan dengan baik oleh guru dan 

peserta didik, sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif. Indikator ketiga 

ditunjukkan melalui peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil uji N-Gain 

menunjukkan bahwa model RADEC mampu meningkatkan kemampuan 

psikomotorik dengan kategori sedang. Dengan demikian, seluruh indikator 

menunjukkan bahwa model pembelajaran RADEC memenuhi kriteria sebagai 

model yang efektif.
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Berdasarkan paparan data yang sudah disajikan sebelumnya, hasil rata-rata 

posttest kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen adalah 61,98 dan 

kelas kontrol adalah 38,7. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

yang menerapkan model pembelajaran RADEC memiliki kemampuan komunikasi 

matematis lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang hanya menerapkan model 

pembelajaran konvensional.  Hasil dari uji Mann-Whitney U  pada tes kemampuan 

komunikasi matematis  menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah  0,000. 

Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa uji Mann-Whitney U nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa model terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelas, di mana peserta didik pada kelas eksperimen memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Febriyanti (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran RADEC secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. 

Model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen dirancang 

untuk meningkatkan interaksi peserta didik dalam memahami dan menyampaikan 

ide-ide matematis. Model pembelajaran RADEC mendorong peserta didik untuk 
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berpikir, berdiskusi, dan mengekspresikan solusi secara terbuka, baik secara lisan 

maupun tulisan. Kegiatan ini secara langsung melatih aspek komunikasi matematis, 

seperti menyatakan ide matematika dengan bahasa sendiri. Penelitian oleh 

Sinambela & Sinaga (2025), menyatakan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

proyek berbasis diskusi kelompok dan presentasi mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi peserta didik dalam menjelaskan konsep dan prosedur 

matematis secara lebih jelas dan terstruktur. 

Sementara itu, kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional 

cenderung lebih terpaku pada ceramah guru. Peserta didik hanya mengikuti 

instruksi tanpa banyak kesempatan untuk menjelaskan atau mendiskusikan proses 

berpikirnya. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik, karena tidak adanya stimulasi interaksi dan eksplorasi ide 

secara aktif. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Zain & Ahmad (2021), yang 

menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional memiliki kecenderungan rendah dalam menyelesaikan soal-soal 

berbasis komunikasi matematis. Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara kelas 

eksperimen yang menerapkan model pembelajaran RADEC dan kelas kontrol yang 

menerapkan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan penelitian juga 

membuktikan bahwa kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran 

RADEC memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 
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B. Perbedaan Kemampuan Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Berdasarkan hasil observasi kemampuan psikomotorik yang disajikan pada 

paparan data, menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan psikomotorik peserta 

didik kelas eksperimen adalah 83,01 dan kelas kontrol adalah 69,19. Rata-rata hasil 

observasi kemampuan psikomotorik tersebut menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen yang menerapkan model pembelajaran RADEC terbukti memiliki 

kemampuan psikomotorik yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang 

menerapkan  model pembelajaran konvensional. Hasil uji Mann-Whitney U pada 

hasil observasi kemampuan psikomotorik menunjukkan nilai signifikansinya 

adalah 0,001. Nilai signifikansi tersebut membuktikan bahwa hasil observasi 

kemampuan psikomotorik signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga terdapat 

perbedaan signifikan pada hasil observasi kemampuan psikomotorik. 

Kemampuan psikomotorik merupakan aspek penting dalam proses 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang menuntut keterampilan. Dalam 

penelitian ini, penelitian mencari perbedaan kemampuan psikomotorik antara kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran RADEC dan kelas kontrol 

yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik peserta didik di kelas eksperimen 

secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Andriyani, dkk. (2024) yang menemukan bahwa model 

RADEC mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik secara 

signifikan, termasuk dalam aspek keterampilan yang mencerminkan psikomotorik 

peserta didik. 
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Keunggulan model RADEC dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik dapat diamati melalui sintaks-sintaks pembelajaran yang aktif dan 

terintegrasi. Menurut Maspiroh & Sartono (2022), pembelajaran RADEC sangat 

efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterlibatan 

peserta didik dalam kegiatan belajar. Kegiatan discuss atau diskusi dan explain atau 

presentasi dalam RADEC memperkuat koneksi antara pemahaman teoretis dan 

komunikasi antar peserta didik (Iwanda, dkk. 2022). Hal ini penting dalam 

menginternalisasi keterampilan psikomotorik. Langkah terakhir dalam model 

pembelajaran RADEC adalah membuat, kegiatan ini mendorong peserta didik 

untuk menciptakan suatu hal berdasarkan pemahaman konsep yang telah dipelajari. 

Hal ini melatih koordinasi fisik, ketelitian, dan keterampilan teknis, yang 

merupakan komponen utama dari kemampuan psikomotorik.  

Sebaliknya, pembelajaran di kelas kontrol yang menggunakan metode 

konvensional cenderung bersifat pasif dan kurang memberi ruang eksplorasi 

keterampilan bagi peserta didik. Proses pembelajaran konvensional lebih 

didominasi ceramah yang menghambat perkembangan psikomotorik peserta didik 

secara optimal (Maulidin, dkk. 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pratama, dkk. (2020) menunjukkan bahwa peserta didik yang terlibat dalam 

pembelajaran RADEC menunjukkan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran 

konvensional. Penerapan model pembelajaran RADEC tidak hanya meningkatkan 
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hasil belajar secara kognitif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap perkembangan 

kemampuan psikomotorik peserta didik. 

 

C. Efektivitas Model Pembelajaran RADEC dalam Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik 

Penerapan model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Tiga indikator dari efektivitas 

model pembelajaran sudah memenuhi dari penerapan model pembelajaran 

RADEC. Perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan validasi isi membuktikan 

bahwa perangkat pembelajaran efektif dan valid untuk digunakan. Proses 

pembelajaran yang diobservasi langsung oleh tiga observer juga menunjukkan 

bahwa seluruh sintaks-sintaks model pembelajaran RADEC sudah diterapkan. 

Hasil uji N-Gain menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik berada pada kategori 

sedang dan Tinggi. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran RADEC tepat 

dan efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widodo, dkk. (2024), yang membuktikan bahwa implementasi model pembelajaran 

RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik. Hal tersebut terbukti melalui hasil uji N-Gain yang membuktikan bahwa rata-

rata peserta didik dalam kategori sedang. Model pembelajaran RADEC juga 

terdapat tahap diskusi yang mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis. Menurut Luritawaty (2016), kemampuan 

komunikasi matematis lebih meningkat saat menerapkan metode diskusi 

dibandingkan dengan metode ceramah. Hal tersebut karena metode diskusi terbukti 
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mampu memberikan dampak positif terhadap keterampilan komunikasi peserta 

didik (Ridwan, dkk 2023).  

Dalam pembelajaran RADEC, sebelum peserta didik dalam tahap diskusi, 

peserta didik akan membaca materi yang sedang dipelajari dan mengerjakan soal 

yang diberikan, sehingga mereka memiliki bekal dalam proses diskusi. Menurut 

Zulham & Sarianti (2022), membaca materi sebelum pembelajaran mampu 

memberikan pengetahuan lebih kepada peserta didik, selain itu peserta didik lebih 

semangat dan minat dalam proses pembelajaran. Selain itu, setelah diskusi peserta 

didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan taman dan gurunya. Menurut 

Sufi (2016), saat kegiatan presentasi pembelajaran matematika, kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik lebih meningkat. Hal tersebut karena peserta 

didik dituntut untuk berkomunikasi kepada peserta didik yang lain melalui lisan 

maupun tulisan. Berdasarkan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis, karena model pembelajaran RADEC memiliki tahapan-tahapan yang 

mendukung dalam peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

 

D. Efektivitas Model Pembelajaran RADEC dalam Meningkatkan 

Kemampuan Psikomotorik Peserta Didik 

Penerapan model pembelajaran RADEC terbukti efektif dalam 

meningkatkan kemampuan psikomotorik peserta didik. Tiga indikator efektivitas 

model pembelajaran telah terpenuhi melalui penerapan model pembelajaran ini. 

Validasi isi terhadap perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa perangkat 

tersebut layak dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, hasil 
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observasi oleh tiga observer membuktikan bahwa seluruh sintaks model 

pembelajaran RADEC telah diterapkan dengan baik selama kegiatan pembelajaran. 

Uji N-Gain merupakan tahap akhir yang membuktikan bahwa sebagian besar 

peserta didik berada pada kategori tinggi. Temuan ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran RADEC efektif untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik 

peserta didik. 

Menurut teori pembelajaran konstruktivisme Vygotsky, interaksi sosial dan 

keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran merupakan kunci 

perkembangan pengetahuan yang mencakup psikomotorik (Vygotsky, 1978). 

Tahapan dalam RADEC memungkinkan peserta didik untuk secara aktif terlibat 

dalam kegiatan belajar. Proses pembelajaran RADEC tidak hanya meningkatkan 

aspek kognitif, tetapi juga mendorong keterampilan fisik dan motorik yang menjadi 

bagian dari kemampuan psikomotorik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Heryana & Badarudin (2024), peningkatan signifikan dalam hasil belajar 

psikomotorik siswa setelah diterapkannya RADEC, dari 68,75% menjadi 85,41%. 

Penelitian serupa oleh Nurmitasari, dkk. (2023) yang menunjukkan peningkatan 

hasil belajar siswa secara keseluruhan, termasuk aspek psikomotorik, dengan rata-

rata N-Gain sebesar 0,56. Hasibuan, dkk. (2024) juga memperkuat temuan bahwa 

sintaks RADEC sangat mendukung aktivitas eksploratif dan aplikatif siswa yang 

berdampak pada keterampilan peserta didik.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi 

temuan antar penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran RADEC tidak 

hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung pengembangan psikomotorik.   

Keterkaitan penerapan model pembelajaran RADEC secara teoritis dan aplikatif ini 
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membuktikan bahwa model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan 

kemampuan psikomotorik peserta didik.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan oleh hasil posttest rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 61,98, yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 38,7. Uji 

beda Mann-Whitney U menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana 

nilai tersebut kurang dari 0,05, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan 

antara kedua kelas. Model pembelajaran RADEC mendorong peserta didik 

untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menyampaikan ide secara terbuka, 

sehingga kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulisan dapat 

berkembang dengan baik. Sebaliknya, pembelajaran konvensional yang lebih 

berpusat pada guru cenderung membatasi partisipasi aktif peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa pembelajaran aktif seperti RADEC, dan pembelajaran 

konvensional dapat memberikan perbedaan dalam kemampuan komunikasi 

matematis. 

2. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik peserta didik 

di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, dengan rata-rata 

masing-masing 83,01 dan 69,19. Uji beda Mann-Whitney U menghasilkan 
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nilai signifikansi sebesar 0,001, di mana nilai tersebut kurang dari  0,05, yang 

berarti terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Perbedaan ini mencerminkan efektivitas model pembelajaran RADEC dalam 

meningkatkan aspek psikomotorik peserta didik. Sintaks RADEC, terutama 

pada tahap Discuss, Explain, dan Create, memberikan ruang bagi peserta didik 

untuk berinteraksi, menyampaikan gagasan, serta menciptakan karya 

berdasarkan pemahaman konsep. Tahapan ini mendorong keterampilan 

motorik halus dan kasar seperti ketelitian, koordinasi gerak, dan manipulasi 

alat atau bahan. Sebaliknya, pembelajaran konvensional yang lebih bersifat 

satu arah membatasi partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran 

dan kurang mengembangkan keterampilan psikomotorik secara optimal. 

Dengan demikian, pembelajaran RADEC tidak hanya mendukung 

perkembangan kognitif, tetapi juga efektif dalam mengembangkan 

keterampilan psikomotorik peserta didik. 

3. Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis. Hal tersebut karena model pembelajaran RADEC 

terdiri dari lima tahapan yang mendukung kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik, yaitu membaca, menjawab, diskusi, presentasi, dan menciptakan. 

Lima kegiatan tersebut mendukung peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis, karena peserta didik membaca materi 

terlebih dahulu sebelum menjawab soal yang diberikan oleh guru. Kemudian 

peserta didik berdiskusi dengan teman lain untuk berbagi pengetahuan yang 

sudah dipelajarinya. Setelah diskusi mereka melakukan presentasi, sehingga 

tidak hanya pengetahuan saja yang meningkat, namun juga cara berkomunikasi 
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bersama teman yang lain. Setelah pengetahuan sudah mereka kuasai, mereka 

menciptakan sesuatu yang mendukung pengetahuan mereka, sehingga peserta 

didik tidak hanya mempelajari, namun juga mengaplikasikan. 

4. Model pembelajaran RADEC efektif dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik peserta didik yang dibuktikan melalui tiga indikator utama. Tiga 

indikator efektivitas pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran yang telah 

divalidasi secara isi dan dinyatakan layak, keterlaksanaan proses pembelajaran 

berdasarkan observasi tiga observer yang menunjukkan bahwa semua sintaks 

RADEC telah diterapkan dengan baik, serta peningkatan hasil belajar siswa 

yang tercermin dari uji N-Gain, di mana sebagian besar peserta didik berada 

pada kategori tinggi. Secara teoritis, model RADEC sejalan dengan pendekatan 

konstruktivistik Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan 

keterlibatan aktif dalam membentuk pengetahuan, termasuk kemampuan 

psikomotorik. Selain itu, hasil ini diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu 

yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek keterampilan motorik 

siswa. Oleh karena itu, RADEC tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga 

terbukti aplikatif yang efektif dalam meningkatkan kemampuan psikomotorik 

peserta didik. 

  

B. Saran 

Peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan maupun 

pengembangan selanjutnya. Beberapa saran yang peneliti sampaikan adalah: 
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1. Penerapan model pembelajaran RADEC diharapkan mampu menjadi salah satu 

inovasi untuk guru matematika dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. 

2. Penerapan model pembelajaran RADEC diharapkan dapat diterapkan untuk 

materi lain selain materi  SPLTV atau mata pelajaran selain matematika, karena 

model pembelajaran RADEC memiliki tahapan yang mudah untuk diterapkan 

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar mencoba untuk menerapkan model 

pembelajaran RADEC dalam meningkatkan kemampuan matematika selain 

komunikasi matematis dan psikomotorik.  
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