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ABSTRAK 

 

Rifqy, Muhammad Iqbal, 2025. Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi dengan 

Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Transformasi 

Geometri. Skripsi, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing Skripsi: Nuril Huda, M.Pd. 

 

Kata Kunci: efektivitas, pembelajaran berdiferensiasi, model kooperatif tipe    

istudent teams achievement divisions, pemahaman konsep 

imatematika 

 

Pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions adalah pendekatan yang mendorong siswa bekerja sama 

dalam tim dengan berbagai gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. 

Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemahaman matematika siswa 

sesuai gaya belajarnya dan memberikan pengalaman belajar yang lebih luas melalui 

kegiatan kolaborasi atau diskusi kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui perbedaan pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan sesudah 

penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student 

teams achievement divisions; dan 2) mengetahui efektivitas pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada materi transformasi geometri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pre-

experiment. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest-posttest 

design. Populasi dalam penelitian ini mencakup  seluruh kelas XI MA Bilingual 

Batu. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih kelas XI-A sebagai 

sampel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

soal pemahaman konsep matematika yang diberikan pada saat pretest dan posttest. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes  yang bertujuan untuk 

memperoleh data  pemahaman  konsep matematika siswa secara objektif. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial, yaitu dengan 

menggunakan  uji Paired Sample t-Test dan perhitungan N-Gain.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) adanya perbedaan antara rata-rata skor 

pretest (25,50) dan rata-rata skor posttest (77,67), serta diperkuat dengan hasil 

analisis statistik inferensial menggunakan uji paired sample t-test dengan 

signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran berdiferensiasi model kooperatif tipe student teams achievement 

divisions pada materi transformasi geometri; dan 2) hasil perhitungan N-Gain 

berada pada kategori cukup efektif (69,83%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions efektif terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada 

materi transformasi geometri. 



xix 
 

ABSTRACT 

 

Rifqy, Muhammad Iqbal, 2025. Effectiveness of Differentiated Learning with 

Student Teams Achievement Divisions Cooperative Model on Students' 

Mathematics Concept Understanding on Geometric Transformation 

Material. Thesis, Tadris Mathematics Study Program, Faculty of Tarbiyah 

and Keguruan Sciences, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Thesis Supervisor: Nuril Huda, M.Pd. 

 

Keywords: effectiveness, differentiated learning, student teams achievement   

iidivisions type cooperative model, mathematics concept  

iiunderstanding 

 

Differentiated learning with a cooperative model of student teams 

achievement divisions type is an approach that encourages students to work 

together in teams with various learning styles owned by each student. This approach 

is expected to optimize students' mathematical understanding according to their 

learning styles and provide a broader learning experience through collaborative 

activities or group discussions. This study aims to: 1) determine the differences in 

students' understanding of mathematical concepts before and after the application 

of differentiated learning with a cooperative model of student teams achievement 

divisions type; and 2) determine the effectiveness of differentiated learning with a 

cooperative model of student teams achievement divisions type on students' 

understanding of mathematical concepts on geometric transformation material. 

This research uses a quantitative approach with the type of pre-experiment. 

The research design used was one group pretest-posttest design. The population in 

this study included all classes XI MA Bilingual Batu. The purposive sampling 

technique was used to select class XI-A as the research sample. The instrument used 

in this study was a math concept understanding question sheet given at the time of 

the pretest and posttest. The data collection technique used a test technique which 

aims to obtain data on students' understanding of mathematical concepts 

objectively. Data analysis techniques used are descriptive and inferential statistics, 

namely by using the Paired Sample t-Test test and N-Gain calculation. 

The results showed: 1) there is a difference between the average pretest 

score (25,50) and the average posttest score (77,67), and reinforced by the results 

of inferential statistical analysis using paired sample t-test with a significance of 

0.000 (less than 0,05), so it can be concluded that there is a difference between 

students' understanding of mathematical concepts before and after differentiated 

learning cooperative model type student teams achievement divisions on geometric 

transformation material; and 2) the results of the N-Gain calculation are in the 

moderately effective category (69,83%), so it can be concluded that differentiated 

learning with the cooperative model of the student teams achievement divisions 

type is effective on students' understanding of mathematical concepts on geometric 

transformation material.
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 ملخص 

 

إقبال،   الطلاب على فهم  ۲۰۲۵رفيقي، محمد  التحصيل في فرق  تعاوني لأقسام  بنموذج  المتمايز  التعلّم  فعالية   .
الطلاب للمفاهيم الرياضية في التحويل الهندسي. أطروحة، برنامج تدريس الرياضيات، كلية التربية وعلوم  

إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة : نور الهدى،  الكيغوروان، جامعة مولانا مالك 
 ماجستي 

 

الفعالية، التعلّم المتمايز، فرق الطلاب، نموذج تعاوني لانحرافات التحصيل لدى الطلاب، فهم الكلمات المفتاحية:   
مفهوم الرياضيات    
 

التعلُّم المتمايز بنموذج تعاوني لفرق التحصيل للفرق الطلابية هو نهج يشجع الطلاب على العمل معًا  
النهج على تحسين فهم الطلاب   المتوقع أن يعمل هذا  تعلُّم مختلفة يمتلكها كل طالب. ومن  في فرق ذات أنماط 

تعليمية أ التعلم الخاصة بهم وتوفي تجربة  المناقشات  للرياضيات وفقًا لأنماط  التعاونية أو  وسع من خلال الأنشطة 
تحديد الفروق في فهم الطلاب لمفاهيم الرياضيات قبل وبعد تطبيق التعلم  (  ۱الجماعية. تهدف هذه الدراسة إلى:  

( تحديد فعالية التعلم المتمايز بنموذج تعاوني من نوع  ۲  و  ؛ المتمايز بنموذج تعاوني من نوع فرق الطلاب التحصيلي 
 .فرق الطلاب التحصيلي على فهم الطلاب للمفاهيم الرياضية في مادة التحويل الهندسي 

المستخدم هو تصميم   البحث  القبلية. وكان تصميم  التجربة  بنوع  منهجًا كميًا  البحث  يستخدم هذا 
الاختبار البعدي. شمل المجتمع في هذه الدراسة جميع الصفوف الحادي عشر  -مجموعة واحدة قبل الاختبار القبلي

الانتقائي لاخ  العينات  أخذ  أسلوب  استُخدم  وقد  اللغة.  ثنائي  باتو  الحادي عشرماجستي  الصف  أ كعينة  -تيار 
البحث. كانت الأداة المستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن استبيان فهم مفهوم الرياضيات الذي تم تقديمه خلال  
الاختبار القبلي والبعدي. استخدم أسلوب جمع البيانات أسلوب الاختبار الذي يهدف إلى الحصول على بيانات  

ضية بشكل موضوعي. وتمثلت تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في الإحصاء  حول فهم الطلاب للمفاهيم الريا 
   . كسب-نوحساب   اختبار -تالوصفي والاستدلالي، أي باستخدام اختبار العينة المزدوجة 

( ومتوسط درجة الاختبار  ۲۵,۵۰( أن هناك فرقاً بين متوسط درجة الاختبار القبلي ) ۱أظهرت النتائج:  
العينة المزدوجة(،  ۷۷,۶٦۷البعدي ) التحليل الإحصائي الاستدلالي باستخدام اختبار  نتائج   اختبار -ت  وعززتها 

(، لذا يمكن استنتاج أن هناك فرقاً بين فهم المفاهيم الرياضية لدى الطلاب قبل  ۰,۰۵)أقل من    ۰,۰۰۰بدلالة  
وبعد التعلم المتمايز بنموذج التعلم المتمايز من نوع فرق الطلاب التعاونية التقسيمات التحصيلية على مادة التحويل  

التعلم  لذا يمكن استنتاج أن (، ٦٩,٨٣كسب في فئة متوسط الفعالية ) -ن ( جاءت نتائج حساب۲ و  ؛ الهندسي
المتمايز بالنموذج التعاوني من نوع فرق التحصيل للفرق الطلابية المتمايزة فعال على فهم الطلاب للمفاهيم الرياضية  

 .  التحويل الهندسي في مادة 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 

b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. 

A. Huruf 

 q = ق z = ز  a = أ

 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 = ھ zh = ظ  kh = خ

 , = ء ,, = ع  d = د

 y = ي gh = غ  dz = ذ

    f = ف  r = ر

 

B. Vokal Panjang   C.    Vokal Diftong 

 Vokal (a) panjang = ā أو = aw إ  ي = Ī 

  Vokal (i) panjang = ī أ  ي = ay    

 Vokal (u) panjang = ū أو = ū    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah kunci untuk menggali dan mengembangkan 

kemampuan diri melalui pembelajaran yang efektif. Selain sebagai media transfer 

ilmu pengetahuan, pendidikan juga berfungsi sebagai wadah untuk mengasah 

karakter dan menggali potensi terbaik dalam diri setiap individu (Purwanto, 2021). 

Seiring dengan dinamika zaman dan tuntutan yang semakin kompleks, sistem 

pendidikan dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Menurut Maulida 

(2020), kualitas pendidikan suatu negara secara langsung berkorelasi dengan 

tingkat kemajuannya. Hal ini mendorong sistem pendidikan di Indonesia perlahan-

lahan berjalan kearah yang lebih baik (Qadir dkk., 2022). Salah satu upaya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab tantangan 5.0, pemerintah Indonesia 

telah memperkenalkan konsep "Merdeka Belajar" yang kemudian diwujudkan 

melalui implementasi kurikulum merdeka. 

Kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang 

memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat setiap siswa (Susanti dkk., 2024). 

Melalui kurikulum merdeka, guru memiliki fleksibilitas dalam merancang 

pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan individu siswa, sehingga 

memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif (Barlian dkk., 2022). 

Kurikulum ini menekankan pada adaptasi pengembangan lingkungan belajar, yang 

menjadikan siswa sebagai pusat dari proses pendidikan. Hal ini diharapkan siswa 
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dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan mempersiapkan diri untuk 

menghadapi tantangan di era global yang terus berubah. 

Tujuan utama penerapan kurikulum merdeka adalah memberikan 

kebebasan yang lebih besar dalam proses pendidikan, sehingga siswa dapat 

mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Rahayu 

& Sudarmin, 2022). Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pendidikan 

yang mengakui keragaman potensi siswa dan pentingnya pendekatan pembelajaran 

yang lebih fleksibel dan personal. Selain itu, kurikulum ini juga membutuhkan 

penyesuaian waktu, tempat, dan kecepatan belajar sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan masing-masing siswa yang memfasilitasi pembelajaran berdasarkan 

minat dan gaya belajar individual siswa (Tomlinson & Moon, 2023). Dengan 

demikian, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang komprehensif dan adaptif 

untuk mengakomodasikan keberagaman kebutuhan siswa.  

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam 

panduan implementasi kurikulum merdeka yang diterbitkan pada Tahun 2022, 

mengadopsi sejumlah pendekatan pembelajaran untuk diaplikasikan dalam 

kurikulum merdeka, yakni pembelajaran berbasis proyek, Inkuiri, kontekstual, 

konstruktivisme, masalah, dan  diferensiasi (Wahyudin dkk., 2024). Salah satu 

pendekatan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip kurikulum yang berlaku 

saat ini ialah pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip yang menuntut pembelajaran 

harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa (Depdiknas, 2004).  Oleh kerena itu, 

pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai pendekatan yang berfokus pada 

penyesuaian kebutuhan setiap siswa, yang memiliki keberagaman latar belakang 

atau profil belajar.  
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Hal ini sejalan dengan Tomlinson  (2000), bahwa pembelajaran 

berdiferensiasi merupakan upaya untuk mengakomodasi keragaman kemampuan 

dan gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Tomlinson (2001) juga 

mengidentifikasi tiga elemen kunci, yakni konten, proses, dan produk. Pendekatan 

ini menjadi tantangan guru untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih 

efektif dari sebelumnya. Selaras dengan sistem "Among" pada filosofi pendidikan 

Ki Hajar Dewantara yang menempatkan guru sebagai fasilitator untuk 

mengembangkan kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar yang 

dimiliki siswa (Herwina, 2021).  

Selain pendekatan, model pembelajaran yang digunakan harus mampu 

menjembatani perbedaan kemampuan siswa, sehingga secara keseluruhan siswa 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik (Wulandari, 2022). Terdapat 

berbagai jenis model pembelajaran yang sering digunakan pada pembelajaran  

matematika, seperti Direct Instruction (DI), Problem Based Learning (PBL), 

Project Based Learning (PJBL), Discovery Learning (DL), Inquiry Based Learning 

(IBL), dan Cooperative Learning (CL) (Qamarya dkk., 2023). Berdasarkan 

keseluruhan model tersebut, Fitria (2015)  membuktikan bahwa model 

pembelajaran yang dapat mendukung pendekatan pembelajaran berdiferensiasi 

adalah cooperative learning. Model ini memiliki berbagai tipe, seperti Jigsaw, 

Teams Games Tournament (TGT), Numbered Heads Together (NHT), Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC), Think Pair Share (TPS), Team 

Assisted Individualization (TAI), dan Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) (Wulandari & Daryati, 2019). 
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 Salah satu tipe model pembelajaran Cooperative Learning (CL) yang 

memiliki potensi mendukung implementasi pendekatan berdiferensiasi ialah tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Tipe ini menekankan kerjasama 

dalam kelompok kecil yang heterogen, yang setiap anggota memiliki peran dalam 

pencapaian hasil kelompok (Wulandari, 2022). Melalui tipe ini, siswa dengan 

berbagai kemampuan dan gaya belajar dapat saling berbagi pengetahuan, sehingga 

proses belajar menjadi lebih inklusif dan efektif. Slavin dkk. (2003) menyatakan 

bahwa tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar, mendorong siswa untuk bekerja sama, saling 

mendukung, dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompok dengan 

memanfaatkan variasi gaya belajar yang dimiliki siswa. Hal  ini menunjukkan 

bahwa tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat diintegrasikan 

dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam menyesuaikan kebutuhan belajar siswa, 

sehingga keberagaman gaya belajar siswa dapat terfasilitasi dengan baik. 

Gaya belajar menjadi aspek yang substansial dalam pembelajaran 

berdiferensiasi (Fitriyah & Bisri, 2023). Mengakomodasikan berbagai gaya belajar 

siswa secara seimbang pada proses pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran 

lebih efektif, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh seluruh 

siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan memungkinkan 

siswa untuk menyerap informasi secara lebih efisien dibandingkan dengan cara 

lainnya (Sari, 2023).  

Menurut Porter (1992), siswa memiliki tiga gaya belajar yang berbeda, 

yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Masing-masing gaya ini memiliki cara 

terbaik dalam memahami konsep matematika, baik melalui penglihatan, 
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pendengaran, maupun gerakan fisik. Kecocokan gaya belajar sangat mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam mempelajari matematika (Kurniati dkk., 2019). 

Idealnya seorang guru mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa sebelum 

pembelajaran berlangsung dalam membantu pemilihan pendekatan pembelajaran 

yang tepat. Namun, hal ini sering disepelekan sehingga mengakibatkan kesenjangan 

pada pencapaian akademik siswa. 

Berdasarkan pengamatan di MA Bilingual Batu, peneliti menemukan 

kegiatan pembelajaran yang kurang memperhatikan cara belajar masing-masing 

siswa. Hal ini menjadi salah satu sebab siswa merasa kesulitan dalam memahami 

konsep matematika, sehingga nilai ujian yang diperoleh siswa tergolong kurang 

baik. Pencapaian siswa terhadap materi sebelumnya (matriks) menunjukkan adanya 

variasi nilai yang cukup besar, dengan nilai terendah sebesar 22 dan nilai tertinggi 

mencapai 100. Berdasarkan hasil evaluasi, dari 30 siswa yang mengikuti 

pembelajaran, hanya 5 siswa (16,7%) yang berhasil mencapai ketuntasan belajar 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 25 siswa (83,3%) lainnya 

belum memenuhi ketuntasan tersebut. 

Pemahaman konsep matematika yang lemah dapat menghambat kemajuan 

siswa dalam belajar matematika, sehingga berdampak negatif pada pembelajaran 

siswa secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan Sari (2019), bahwa siswa yang 

benar-benar belum memahami konsep matematika akan kesulitan memahami 

materi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman konsep siswa 

merupakan salah satu aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran matematika (Hiebert & Carpenter, 1992). 
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Konsep merupakan landasan untuk memahami sesuatu secara mendasar 

(Sari, 2023). Oleh karena itu, penguasaan konsep menjadi aspek yang sangat 

penting bagi siswa dalam memahami matematika secara utuh. Menurut Ernawati 

(2021), untuk mencapai penguasaan matematika yang optimal, siswa perlu 

memahami inti dari setiap konsep. Selain itu, Hendriana dkk. (2017) juga 

menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika adalah modal utama dalam 

menghadapi permasalahan di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa membangun 

pemahaman konsep yang kuat, menjadikan siswa lebih siap dalam menghadapi 

tantangan yang membutuhkan pemikiran matematis dalam kehidupan sehari-hari. 

Ernawati (2021) mengungkapkan tiga indikator kemampuan siswa 

terhadap pemahaman konsep, yaitu kemampuan mendefinisikan konsep dengan 

kata-kata sendiri, mengidentifikasi karakteristik kunci konsep dalam berbagai 

konteks, dan mengkorelasikan beberapa konsep dalam memecahkan masalah. 

Ketiga indikator ini saling melengkapi dan menunjukkan pemahaman konsep yang 

mendalam, bukan sekadar hafalan, sehingga siswa terampil menerapkan konsep 

dalam berbagai kondisi soal matematika. Penguasaan konsep yang mendalam 

memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman yang menyeluruh serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi.  

Pentingnya pemahaman konsep ini menjadi semakin jelas jika 

mempertimbangkan hakikat matematika itu sendiri. Matematika merupakan 

disiplin ilmu yang ditandai oleh tiga karakteristik inti, yakni abstraksi, logika 

sistematis, dan hierarki (Growth, 2020). Karena karakteristiknya yang khas, 

matematika seringkali dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membutuhkan 

upaya yang besar dalam memahaminya (Efansyah & Wahyuni, 2019). 
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Matematika memiliki beberapa cabang materi utama yang diajarkan secara 

berjenjang di berbagai tingkat pendidikan. Materi-materi ini meliputi aritmetika, 

aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika, probabilitas, teori bilangan, 

logika matematika, dan matematika diskrit (Supardi, 2017). Setiap cabang materi 

pada matematika memiliki karakteristik dan penerapan tersendiri yang membentuk 

dasar pemahaman matematis siswa secara menyeluruh. 

Salah satu cabang meteri matematika yang menempati posisi penting 

karena aplikasinya yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari ialah 

geometri (Abdussakir, 2009). Geometri merupakan bagian penting dari pelajaran 

matematika yang diajarkan di semua jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Pentingnya geometri menjadi alasan utama dibutuhkannya 

pemahaman konsep yang kuat dalam cabang ini. Geometri memiliki konsep-konsep 

materi yang berbeda, yaitu bentuk dasar seperti lingkaran dan segitiga, garis dan 

sudut, simetri, transformasi, sistem koordinat kartesius, bangun datar dan ruang, 

perhitungan keliling, luas, dan volume, teorema pythagoras, konsep kesebangunan 

dan kekongruenan, serta dasar-dasar trigonometri (Soewardini dkk., 2018).  

Konsep geometri yang sering ditemui dalam aktivitas sehari-hari ialah 

transformasi geometri, seperti aktivitas bercermin, pemindahan barang, dan zoom 

in-zoom out pada kamera. Transformasi geometri merupakan materi tentang 

pemetaan titik-titik dalam suatu ruang geometri ke titik-titik lainnya melalui 

operasi-operasi seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi (Istiqomah, 2020). 

Pemetaan ini melibatkan perubahan posisi, ukuran, dan bentuk suatu objek 

geometris tanpa mengubah karakteristik dasarnya (Marsigit, 2008). Memahami 

transformasi geometri bukan sekadar menguasai angka dan rumus, namun juga 
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memahami bagaimana konsep tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan 

nyata. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan pembelajaran yang efektif menjadi 

strategi yang penting dalam memberikan pemahaman konsep transformasi geometri 

kepada siswa secara mendalam. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe 

student teams achievement divisions terhadap  pemahaman konsep matematika 

siswa pada materi transformasi geometri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini ialah sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan 

sesudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe 

student teams achievement divisions pada materi transformasi geometri? 

2. Apakah pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student 

teams achievement divisions efektif terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa MA Bilingual Batu pada materi transformasi geometri? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada materi yang digunakan 

dalam penelitian, yakni materi transformasi geometri khususnya pada submateri 

translasi. 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui  perbedaan pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan 

sesudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe 

student teams achievement divisions pada materi transformasi geometri. 

2. Mengetahui efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif 

tipe student teams achievement divisions terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa MA Bilingual Batu pada materi transformasi geometri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa  

a. Membantu siswa memahami konsep matematika pada materi transformasi 

geometri. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara mandiri dan aktif 

melalui pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui pendekatan yang lebih 

menarik dan bervariasi. 

2. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam merancang dan menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang lebih efektif dan inovatif. 

b. Memungkinkan guru untuk lebih memahami kebutuhan belajar siswa yang 

beragam, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat. 
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c. Meningkatkan kualitas pengajaran melalui penerapan pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada diferensiasi. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam 

pengembangan metode pembelajaran matematika. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam bidang 

pembelajaran berdiferensiasi dan inovasi pendidikan. 

c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam mengembangkan dan menguji 

metode pembelajaran lainnya yang efektif. 

 

F. Orisinalitas Penelitian 

Berikut ini disajikan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara studi yang 

akan dilakukan oleh peneliti saat ini dengan studi-studi yang telah ada sebelumnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Radila (2023) membahas tentang 

penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam model 

Somatic, Auditory, Visual, and Intellectually (SAVI). Penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni turut menginvestigasi 

penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaan utama terletak pada objek 

penelitian, yakni Radila secara khusus meneliti pengaruh model SAVI terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa SMP.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2024) membahas tentang 

pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap pemahaman konsep siswa. 

Penelitian ini memiliki persamaan yakni menggunakan pendekatan berdiferensiasi 
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dan fokus pada kemampuan kognitif pemahaman konsep. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan yang terletak pada pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2019) secara khusus 

menyelidiki efektivitas model pembelajaran STAD dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian juga menggunakan model STAD, namun dengan 

penekanan pada hasil belajar siswa. Selain itu, pendekatan pembelajaran saintifik 

diterapkan dalam penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspa (2019) menganalisis seberapa besar 

pengaruh penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) terhadap peningkatan pemahaman konsep matematika pada siswa. Pada 

penelitian ini memiliki persamaan yakni menggunakan model pembelajaran STAD. 

Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan konvensional, selain itu 

subjek yang diteliti adalah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Uraian tersebut secara lebih mudah disajikan dalam Tabel 1.1.   

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

Penelitian 

Icha Radila, 

Tahun 2023. 
• Mengguna-

kan 

pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

jenis quasi 

eksperimen. 

• Mengguna-

kan 

pendekatan 

pembelajaran 

berdiferensi-

asi. 

• Fokus pada 

hasil belajar 

siswa. 

• Materi yang 

digunakan 

pecahan 

(perbandingan 

senilai). 

• Jenjang 

sekolah yang 

diteliti yaitu 

SMP. 

• Menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran 

berdiferensiasi. 

• Menggunakan 

model 

pembelajaran 

STAD. 

• Materi yang 

digunakan 

transformasi 

geometri. 

• Berfokus pada 

pemahaman 

konsep 
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Lanjutan Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

Penelitian 

   

matematika 

siswa. 

• Jenjang sekolah 

yang diteliti 

yaitu SMA/MA. 

Anisa 

Hidayatul 

Ummah, 

Tahun 2024 

• Mengguna-

kan 

pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

jenis 

eksperimen 

dengan 

desain non-

equivalent 

pretest-

posttest 

control 

gruop. 

• Mengguna-

kan 

pendekatan 

pembelajaran 

berdiferensi-

asi 

• Berfokus 

pada 

pemahamn 

konsep 

matematika 

• Jenjang sekolah 

yang diteliti 

yaitu SD. 

• Materi yang 

digunakan pada 

pelajaran IPS. 

• Menggunakan 

model 

pembelajaran 

yang digunakan 

konvensional. 

• Menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran 

berdiferensiasi. 

• Menggunakan 

model 

pembelajaran 

STAD. 

• Materi yang 

digunakan 

transformasi 

geometri. 

• Berfokus pada 

pemahaman 

konsep 

matematika 

siswa. 

• Jenjang sekolah 

yang diteliti 

yaitu SMA/MA. 

Putri 

Rahmadhani, 

Tahun 2019 

• Mengguna-

kan 

pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

jenis 

eksperime. 

• Mengguna-

kan model 

pembelajaran 

STAD. 

• Menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran 

saintifik.  

• Berfokus pada 

hasil belajar 

siswa. 

• Menggunakan 

model 

pembelaja-ran 

STAD. 

• Materi yang 

digunakan 

transformasi 

geometri. 

• Berfokus pada 

pemahaman 

konsep  
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Lanjutan Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

Penelitian 

 

• Jenjang 

sekolah yang 

diteliti yaitu 

SMA. 

 

matematika 

siswa. 

• Jenjang sekolah 

yang diteliti 

yaitu SMA/MA. 

Nesya Aprilia 

Puspa, Tahun 

2019 

• Mengguna-

kan 

pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

eksperimen 

• Mengguna-

kan model 

pembelajaran 

STAD. 

Fokus pada 

pemahaman 

konsep 

matematika. 

• Menggunakan 

pendekatan 

konvensional. 

Jenjang yang 

diteliti yaitu 

SMP. 

• Menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran 

berdiferensiasi. 

• Menggunakan 

model 

pembelajaran 

STAD. 

• Materi yang 

digunakan 

transformasi 

geometri. 

Berfokus pada 

pemahaman 

konsep 

matematika 

siswa. 

• Jenjang sekolah 

yang diteliti 

yaitu SMA/MA. 

 

 

G. Definisi Istilah 

Upaya menghindari ambiguitas dan memastikan pemahaman yang jelas, 

peneliti mencantumkan definisi dari beberapa istilah kunci sebagai berikut. 

1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan 

pembelajaran dengan memperhatikan profil siswa (gaya belajar) yang berbeda-

beda dari setiap siswa dengan mempertimbangkan tiga elemen kunci, yakni 

konten, proses, dan produk.  
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2. Pemahaman konsep matematika ialah Kemampuan siswa untuk mengerti, 

menggunakan, dan mengembangkan konsep matematika dalam berbagai 

keadaan. 

3. Transformasi geometri adalah cabang geometri yang mempelajari cara 

mengubah posisi titik dengan menggunakan berbagai jenis transformasi.  

4. Gaya belajar adalah cara khas setiap individu dalam memproses informasi, 

yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni visual, auditori, dan kinestetik. 

5. Pembelajaran efektif jika hasil uji t menunjukkan perbedaan signifikan pada 

rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan, serta hasil uji N-gain 

mencapai standar kategori cukup efektif atau efektif. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun sebagai landasan bagi peneliti serta 

panduan bagi pembaca dalam memahami alur penelitian. Adapun sistematika pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.  

BAB II Kajian Pustaka menyajikan kajian teori yang relevan dengan 

penelitian, perspektif teori dalam islam, kerangka konseptual, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian memuat aspek pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
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data dan sumber data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian memuat hasil penelitian 

yang telah dilakukan terkait variabel-variabel yang diteliti. Bagian ini terdiri atas: 

Pertama, paparan data hasil penelitian; Kedua, hasil penelitian diperoleh melalui 

analisis statistik deskriptif, uji statistik inferensial, dan pengujian hipotesis. 

BAB V Pembahasan memuat kajian hasil penelitian, pada temuan yang 

diperoleh, dianalisis, dan diinterpretasikan berdasarkan teori serta relevansi dengan 

penelitian sebelumnya. 

BAB VI Penutup mencakup simpulan yang dirangkum dari hasil 

penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih 

lanjut atau implementasi praktis dari temuan yang diperoleh.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori yang Relevan 

1. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu hal yang perlu di- 

pertimbangkan oleh guru dalam merancang aktivitas belajar mengajar untuk 

memastikan siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Menurut Sudrajad 

(2003), pendekatan pembelajaran adalah suatu paradigma yang mendasari praktik 

pembelajaran, yang menggambarkan pandangan tentang hubungan antara guru, 

siswa, materi pembelajaran, dan konteks pembelajaran. Festiawan (2020) juga 

menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai kerangka yang 

menampung, menginspirasi, memperkuat, dan memberikan dasar teoritis bagi 

berbagai metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran secara umum dibagi 

menjadi dua macam, yakni Teacher Centered Approach dan Student Centered 

Approach  (Festiawan, 2020). 

a. Teacher Centered Approach 

Pendekatan ini memposisikan guru sebagai pusat dari proses 

pembelajaran. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai penyampai utama 

pengetahuan dan informasi, sehingga siswa diharapkan untuk menerima dan 

mengingat materi yang disampaikan. Selain itu, pendekatan ini sering kali lebih 

terstruktur dan terorganisasi, sehingga memberikan ruang bagi guru untuk 

mengatur jalannya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. Adapun macam-

macam pendekatan ini, seperti pendekatan behavioris, ekspositori, dan langsung. 
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b. Student Centered Approach 

Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa 

secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilan sendiri melalui berbagai 

aktivitas. Sedangkan guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa 

dalam proses belajar yang lebih mandiri dan kreatif. Macam-macam pendekatan 

ini, seperti pendekatan konstruktivisme, kontekstual, proyek dan diferensiasi. 

Pendekatan-pendekatan tersebut dalam implementasinya memiliki 

kelebihan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Pendekatan berpusat pada siswa 

cenderung meningkatkan keterlibatan, motivasi, pengembangan keterampilan 

berpikir kritis, dan kolaborasi, meskipun memerlukan lebih banyak waktu dan 

sumber daya. Sebaliknya, pendekatan berpusat pada guru lebih efisien dalam 

penyampaian informasi dalam waktu singkat dan lebih mudah diterapkan dalam 

kelas yang besar, tetapi bisa kurang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. 

Oleh karena itu, dalam merancang strategi pembelajaran, penting untuk 

mempertimbangkan kedua pendekatan ini sebagai dasar untuk menentukan 

pendekatan yang paling efektif untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  

Pembelajaran yang efektif merupakan salah satu pembelajaran yang 

diterapkan guru dengan maksud untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Wotrubat dan Wright (dalam Bistari, 2018) mengungkapkan terdapat tujuh 

indikator pembelajaran yang efektif, yakni pengorganisasian materi yang baik, 

komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran, 

sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, keluwesan dalam 

memberikan pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang baik.   
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Reigeluth (1981) juga mengungkapkan empat indikator pembelajaran efektif, yaitu 

kecermatan penguasaan, kecepatan unjuk kerja, tingkat alih belajar, dan tingkat 

retensi (daya ingat pemahaman). Bistari (2018) juga menyatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, 

aktivitas pembelajaran, respons siswa, dan hasil belajar.  

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, peneliti mengunakan hasil 

belajar sebagai aspek utama dalam mengukur efektivitas pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperatif student teams achievement divisions 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada materi transformasi geometri. 

2. Pembelajaran Berdiferensiasi 

a. Pengertian Pembelajaran Berdiferensiasi 

Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakomodasi 

keragaman bakat, minat, dan kebutuhan siswa (Fauzi dkk., 2023). Tomlison (dalam 

Wulandari, 2022) menyatakan bahwa pendekatan berdiferensiasi memungkinkan 

guru untuk merespons kebutuhan belajar individu siswa, dengan 

mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Pendekatan ini 

memungkinkan guru untuk memberikan perhatian khusus dan tindakan yang sesuai 

dengan kebutuhan individual siswa.  

Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses untuk memahami karakteristik 

siswa dan bagaimana mereka berinteraksi dengan materi pelajaran berdasarkan 

perbedaan individu (Rahmadani, 2023). Pembelajaran yang profesional, efisien, 

dan efektif dapat tercapai ketika guru terus menerus mengeksplorasi keberagaman 

dalam diri siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan melalui 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa.  Gusteti & Meria 
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(2022) menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat diintegrasikan 

melalui model Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PJBL), 

dan model pembelajaran lain yang memungkinkan pengajaran lebih efektif sesuai 

dengan kebutuhan individu siswa. Menurut  Purnawanto (2022), tedapat tahapan 

penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaannya untuk 

mengoptimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi: 

1. Analisis Kebutuhan Belajar 

Guru melakukan observasi dan pengumpulan data untuk memahami 

kebutuhan individual setiap siswa. 

2. Pengelompokan Siswa 

Siswa ditempatkan dalam kelompok yang fleksibel untuk memungkinkan 

kerja sama dengan berbagai teman sebaya selama pembelajaran. 

3. Adaptasi Materi dan Kegiatan 

Guru menyesuaikan materi yang akan diberikan lalu mengintegrasikannya 

terhadap berbagai pendekatan pembelajaran digunakan, seperti pusat pendidikan, 

pusat pengembangan minat dan bakat, dan pembelajaran dengan tutor sebaya. 

4. Pemanfaatan Media Edukatif 

Guru mengintegrasikan media pembelajaran untuk mendukung 

pembelajaran individual dan menyediakan sumber belajar tambahan. 

5. Variasi Metode Penilaian 

Guru menerapkan beragam bentuk penilaian, seperti formatif dan sumatif, 

untuk mengukur kemajuan belajar secara komprehensif. 
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6. Evaluasi dan Penyempurnaan 

Guru merefleksikan proses pembelajaran, seperti meninjau kembali 

berbagai kendala yang muncul selama pembelajaran berlangsung dan menemukan 

cara-cara inovatif untuk mengembangkan pembelajaran yang dilaksanakan, 

sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. 

Penting untuk diingat bahwa esensi dari pembelajaran berdiferensiasi 

melibatkan dua langkah utama, yaitu menilai tingkat kesulitan serta variasi dalam 

rencana pembelajaran yang telah ada dan menyesuaikan, memodifikasi, merancang 

metode pembelajaran baru guna memenuhi kebutuhan, minat, dan preferensi belajar 

setiap siswa (Marlina, 2020). 

b. Elemen Pembelajaran Berdiferensiasi 

Menurut Kamal (2021), terdapat tiga elemen utama yang menjadi fokus 

pada pembelajaran berdiferensiasi: 

1. Konten 

Konten merujuk pada materi pembelajaran yang akan dikuasai oleh siswa. 

Guru menyesuaikan cara penyampaian topik berdasarkan tingkat pemahaman 

masing-masing siswa. Misalnya, dalam pelajaran matematika tentang membaca 

jam, guru menghadapi siswa dengan berbagai tingkat pemahaman, mulai dari 

sebelum mengenal angka hingga mahir membaca waktu. Penyesuaian dilakukan 

agar setiap siswa dapat mengakses materi sesuai gaya belajar yang dimiliki. 

2. Proses 

Elemen proses mengacu pada cara siswa dalam memperoleh informasi 

selama kegiatan belajar. Siswa secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan 

dan keterampilan berdasarkan sintak pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses 
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dinilai dari kemampuan siswa dalam bekerja sama dan memanfaatkan pembelajaran 

untuk memperluas pengalaman belajar melalui kegiatan kolaboratif. 

3. Produk 

Produk yang dimaksud merupakan kedalaman pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan selama proses pembelajaran. Elemen ini mendorong 

siswa untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh 

melalui berbagai bentuk output, seperti karya fisik dan penguasaan materi melalui 

presentasi hasil belajar.  

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, peneliti mengimplementasikan 

pembelajaran dengan memberikan pendekatan yang mendukung gaya belajar 

masing-masing siswa melalui serangkaian strategi yang disusun berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan, sehingga tercipta proses pembelajaran kolaboratif yang 

mendukung penguasaan materi secara optimal. Hal ini dikuatkan oleh kebijakan 

pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen bahwa pembelajaran berdiferensiasi 

tidak harus mengelompokkan siswa secara homogen berdasarkan gaya belajar, 

namun juga dapat dikelompokkan secara heterogen (Ginanto dkk., 2024).  

c. Keragaman siswa 

1. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah preferensi seseorang dalam menentukan bagaimana 

siswa memperoleh pengetahuan. Rahmadani (2023) menetapkan tiga jenis gaya 

belajar yang umum ditemukan di kalangan siswa, yaitu visual, auditori, dan 

kinestetik. Ketiga jenis gaya belajar ini memiliki karakteristik atau ciri khas 

masing-masing. 
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a) Gaya Belajar Visual   

Siswa dengan gaya belajar visual sangat bergantung pada indera 

penglihatan dalam proses pembelajaran. Siswa lebih mudah menyerap konsep dan 

informasi yang disajikan melalui diagram, gambar, dan demonstrasi visual. Ciri 

khas lainnya , seperti memiliki catatan yang rinci, teratur, dan sistematis; lebih suka 

membaca sendiri daripada mendengarkan orang lain membacakan; lebih menyukai 

demonstrasi dibandingkan ceramah; mudah terganggu oleh keramaian; mengingat 

informasi melalui hubungan visual; lebih mudah memahami sesuatu dengan 

melihat daripada mendengar; dan biasanya memilih duduk di bagian depan agar 

dapat melihat dengan jelas. 

b) Gaya Belajar Auditori 

Siswa yang memiliki kecondongan gaya belajar auditori lebih dominan 

belajar dengan cara mendengarkan. Gaya ini cenderung mengingat informasi lebih 

baik jika disampaikan secara lisan. Namun, siswa dengan gaya belajar auditori 

sering kali mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca. Beberapa ciri 

khasnya, yakni pembicara yang baik, berbicara dengan pola irama tertentu, 

menggerakkan bibir atau mengucapkan kata-kata saat membaca, lebih cepat 

mengingat musik atau cerita, menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, mudah 

terganggu oleh keributan, dan sering memilih duduk di bagian tengah kelas karena 

merasa lebih nyaman. 

c) Gaya Belajar Kinestetik 

Siswa yang tergolong kinestetik memilih belajar dengan cara praktik 

langsung, bukan hanya mendengarkan atau membaca. Siswa dengan gaya belajar 

ini sering merasa bosan dengan aktivitas belajar yang hanya melibatkan membaca 
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atau mendengarkan. Siswa lebih memahami materi yang diberikan jika dapat 

mencoba atau mempraktikkannya secara langsung. Beberapa karakteristik gaya 

belajar kinestetik, yakni sering bergerak dan berorientasi pada aktivitas fisik, 

menggerakkan bagian tubuh tertentu saat belajar dengan cara mengetuk-ngetukkan 

jari atau menggoyangkan kaki, mengingat informasi dengan cara bergerak, sering 

menggunakan bahasa tubuh, menikmati pembelajaran yang melibatkan praktik 

langsung, menyukai aktivitas fisik, menggunakan jari untuk membaca, dan  sering 

memilih duduk di bagian belakang kelas. 

2. Kesiapan Belajar  

Kesiapan belajar adalah tahap awal dalam proses belajar siswa dalam 

memberikan respons atau jawaban untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

3. Minat  

 Minat belajar adalah kecenderungan seorang siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan tertentu yang membuat mereka merasa senang dan tertarik saat melakukan  

nya. 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pembelajaran yang disesuaikan 

dengan berbagai gaya belajar setiap siswa. Penentuan gaya belajar didasari oleh 

prinsip aktivitas pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan keaktifan siswa. 

Prinsip tersebut terdiri atas stimulus belajar, penilaian dan motivasi, respons siswa 

terhadap materi yang dipelajari, dan pemakaian atau pemindahan (Fitriani dkk., 

2014).  

Pendekatan ini merujuk pada Marlina & Aini (2023), yang membuktikan 

bahwa cara mengajar yang disesuaikan dengan gaya belajar lebih efektif 

dibandingkan cara mengajar yang disesuaikan dengan kesiapan siswa. Hasil tes 
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statistik menunjukkan perbedaan yang cukup besar dengan hasil nilai uji t-test 

sebesar 0,018 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, memperhatikan gaya 

belajar yang dimiliki setiap siswa memiliki dampak besar terhadap proses dan hasil 

belajar. 

d. Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berdiferensiasi 

Pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya menuntut 

perhatian terhadap rancangan pembelajaran, tetapi juga terhadap prinsip dan 

karakteristik yang menjadi acuan, agar pelaksanaannya sejalan dengan ritme 

pembelajaran yang telah direncanakan. Purba (2021) menyatakan beberapa prinsip 

dan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi: 

a) Prinsip-prinsip Pembelajaran Berdiferensiasi  

1. Lingkungan Belajar 

Penataan ruang kelas secara teratur dapat menciptakan suasana belajar 

yang mendukung aktivitas pembelajaran siswa secara optimal. Selain itu, suasana 

yang nyaman juga bisa membuat siswa merasa lebih percaya diri dalam menerima 

materi dan mendemostrasikan pemahaman yang diberikan. 

2. Kurikulum yang Berkualitas 

Kurikulum yang digunakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. 

Guru berperan penting dalam membantu siswa mencapai tujuan ini, bukan hanya 

dengan menghafalkan materi, namun juga dengan memahami konsep secara 

mendalam. 
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3. Penilaian Berkelanjutan 

Prinsip ini menakankan pada akhir pembelajaran, guru dapat 

menggunakan berbagai cara untuk menilai hasil belajar siswa. Hal ini penting untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai materi yang diajarkan. 

4. Pengajaran Responsif 

Hasil evaluasi memungkinkan guru mengidentifikasi area yang perlu 

diperbaiki dalam metode pengajaran mereka. Berdasarkan temuan ini, guru dapat 

menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi aktual di 

kelas. 

5. Kepemimpinan Rutinitas Kelas 

Kepemimpinan guru mencakup kemampuan dalam mengarahkan siswa 

untuk menjunjung tinggi aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Konsistensi 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari merupakan kunci 

keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. 

b) Karakteristik Pembelajaran Berdiferensiasi 

1. Proaktif 

Guru mengantisipasi dan merencanakan untuk berbagai kebutuhan dan 

kemampuan siswa, memastikan bahwa setiap dimensi kemampuan siswa dapat 

dikembangkan. 

2. Berfokus pada Kualitas 

Menekankan pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan, 

memungkinkan siswa untuk menggunakan berbagai dimensi kemampuan mereka 

dalam proses pembelajaran. 
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3. Berakar pada Asesmen 

Menggunakan penilaian berkelanjutan untuk memahami perkembangan 

multidimensi siswa dan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan. 

4. Memodifikasi Konten, Proses, dan Produk 

Menyesuaikan apa yang dipelajari, bagaimana dipelajari, dan bagaimana 

siswa mendemonstrasikan pemahaman mereka, memungkinkan siswa untuk 

mengekspresikan dan mengembangkan kemampuan multidimensi mereka. 

5. Berpusat pada Siswa 

Menempatkan kebutuhan, minat, dan kemampuan individual siswa 

sebagai fokus utama, memungkinkan pengembangan optimal dari berbagai dimensi 

kemampuan mereka. 

Penelitian ini mendefinisikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai 

pendekatan yang mengutamakan prinsip dan karakteristik yang disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap individu. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran 

berdiferensiasi ini, peneliti memutuskan untuk mengimplementasikan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model ini dipilih karena pendekatannya yang 

berbasis kerja sama dan berbagi pengetahuan di antara siswa, yang diharapkan 

dapat mendorong keterlibatan aktif serta pemahaman yang lebih mendalam. Dalam 

hal ini, peneliti juga mempertimbangkan 3 elemen pembelajaran, yakni konten, 

proses, dan produk yang disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, yakni 

visual, auditori, dan kinestetik. 

 

 



27 
 

  
 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

Model pembelajaran STAD merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada kerja sama siswa dalam kelompok kecil. Model ini juga 

mendorong guru untuk membangun pemahaman siswa melalui penyampaian tujuan 

pembelajaran yang jelas, kemudian siswa berdiskusi untuk memahami materi dan 

menyelesaikan tugas secara kolaboratif guna mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan (Nugroho & Edi, 2019). Proses tersebut menjadi acuan bagi guru 

untuk memperhatikan sintak yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Rusman (2016) menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD memiliki enam sintak atau langkah-langkah utama, yaitu 

penyampaian tujuan dan motivasi siswa, penyampaian informasi (presentasi guru), 

pengorganisasian siswa ke dalam kelompok, pembimbingan, kuis (evaluasi), dan  

penghargaan.  

Langkah-langkah ini diimplementasikan pada rangkaian kegiatan 

pembelajaran, yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan tersebut 

menggarisbawahi signifikansi kegiatan dan interaksi antar siswa dalam memotivasi 

satu sama lain serta memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep 

materi yang diajarkan (Septian dkk., 2020). Oleh karena itu, siswa dapat 

berkolaborasi dan mengeksplorasi berbagai potensi yang ada pada diri mereka 

(Hasanah, 2021). Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang tujuannya 

untuk memanfaatkan berbagai kemampuan individu siswa, sehingga mendukung 

proses belajar yang lebih efektif (Rahmadani, 2023).  
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Langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan 

model kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 

Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memulai dengan memberikan salam, 

menanyakan kabar seluruh siswa, dan memastikan 

kehadiran semua siswa. (religius dan disiplin) 

2. Guru memimpin doa sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. (religius) 

3. Guru menginformasikan bahwa proses pembelajaran 

akan menggunakan model kooperatif tipe STAD. 

Kegiatannya meliputi diskusi kelompok dan 

presentasi hasil diskusi di depan kelas. 

4. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa selama 

proses pembelajaran guru akan mengambil nilai pada 

saat proses diskusi kelompok, presentasi dan yang 

bertanya serta yang memberi tanggapan pada saat 

proses tanya jawab berlangsung. 

5. Guru menginformasikan bahwa materi yang akan 

dipelajari hari ini adalah pemahaman mengenai 

transformasi geometri (translasi). 

6. Guru mengingatkan materi yang berhubungan dengan 

materi yang akan dipelajari. (apersepsi) 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Penyampai-

an tujuan 

dan motivasi 

siswa 

1. Guru menginspirasi siswa dengan mengaitkan konsep 

transformasi geometri (translasi), dengan 

penerapannya dalam kehidupan nyata. 

2. Guru mengingatkan siswa dengan menampilkan 

gambar lalu mengajukan pertanyaan lisan mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan transformasi 

geometri (translasi), sebagai pengetahuan atau 

keterampilan dasar yang diperlukan. (stimulus) 

3. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. 

Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan 

guru mengenai tujuan pembelajaran. 

 

10 

menit 

Penyampai-

an informasi 

(presentasi 

guru). 

1. Guru menggunakan berbagai cara pengajaran untuk 

menyampaikan materi: 

a. Guru memaparkan/menjelaskan tentang materi 

transformasi geometri (translasi) menggunakan 

tayangan ppt atau aplikasi GeoGebra. 

 

10 

menit 
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Lanjutan Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 

Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 
Alokasi 

Waktu 

 b. Guru menjelaskan kembali dengan menggunakan 

bantuan fisik siswa.  

(Diferensiasi konten dan proses) 

 

Pengorganis-

asian siswa 

kedalam 

kelompok 

1. Siswa dibagi menjadi 6-7 kelompok. Setiap  

kelompok berisi siswa dengan gaya belajar 

bermacam-macam gaya belajar yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok.  

3. Siswa dipersilakan untuk membuka LKPD yang telah 

disiapkan. 

4. Siswa diminta untuk memahami petunjuk dan 

permasalahan yang tercantum dalam Lembar Kerja 

Peserta Didik. 

5. Siswa secara berkelompok menganalisis 

permasalahan dalam LKPD dengan arahan guru. 

10 

menit 

Pembimbing-

an 

1. Siswa bertukar pikiran secara kelompok untuk 

memperoleh jawaban yang akurat terhadap 

permasalahan dalam LKPD. 

2. Guru berperan sebagai fasilitator, memonitor proses 

diskusi siswa dan memberikan arahan ketika 

dibutuhkan. 

3. Siswa mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan 

setiap masalah yang muncul selama penyelesaian 

LKPD. 

4. Guru berkeliling dan melihat siswa yang aktif dalam 

berdiskusi guna mengambil penilaian. 

20 

menit 

Kuis 

(evaluasi) 

1. Setiap kelompok mengumpulkan hasil rancangan dari 

diskusi yang telah mereka lakukan. 

2. Setiap kelompok memaparkan hasil kerja mereka di 

hadapan kelas dengan cara saling berkolaborasi 

dengan cara gaya belajar masing-masing. 

(Diferensiasi produk) 

3. Kelompok lain memperhatikan dengan seksama 

presentasi dan mencatat informasi yang disampaikan. 

4. Setelah presentasi, guru mempersilahkan siswa untuk 

bertanya kepada kelompok yang menyampaikan 

materi, dengan bimbingan guru. 

Setiap siswa dipersilahkan  memberikan evaluasi 

terhadap hasil penyajian kelompok, yang kemudian 

dilanjut dengan evaluasi guru. 

10 

menit 

Penghargaan  1. Guru memberikan kuis yang berupa soal untuk 

dikerjakan secara berkelompok. 

2. Guru mempersilahkan kelompok yang paling cepat 

untuk menjelaskan hasil diskusi. 

10 

menit 
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Lanjutan Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 

Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berdiferensiasi 
Alokasi 

Waktu 

 3. Guru menilai dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dijelaskan oleh kelompok yang paling cepat 

menyelesaikan soal. 

4. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik 

yang telah menyelesaikan kuis dengan cepat dan tepat. 

5. Guru mengucapkan terima kasih dan memberikan 

apresiasi kepada semua siswa atas usahanya dalam 

bekerja kelompok. 

 

Penutup  1. Guru  mempersilahkan siswa untuk bertanya apabila 

terdapat materi yang belum jelas. 

2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 

bersama dan memberikan salam. 

5 menit 

 

4. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman matematika dapat dinilai dari kemampuan memahami suatu 

konsep secara mendalam dan menyeluruh, seolah-olah membangun pemahaman 

yang kuat dari berbagai bagian kecil yang saling berkaitan (Sumarmo, 1987). 

Konsep matematika adalah ide umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

hal-hal yang memiliki sifat yang sama (Depdiknas, 2003). 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506/C/PP/2004 yang 

diterbitkan pada tanggal 11 November 2004 (dalam Mawaddah, 2016), menyebutkan 

beberapa indikator pemahaman konsep matematika, yakni mendefinisikan konsep 

dalam bahasa sendiri, mengklasifikasikan objek berdasarkan atribut konseptual, 

menyediakan contoh dan non-contoh yang relevan, merepresentasikan konsep 

dalam berbagai bentuk matematis, merumuskan syarat perlu dan cukup suatu 

konsep, memilih dan menerapkan prosedur atau operasi yang sesuai, dan 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 
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Menurut  Duffin & Simpson (2000), pemahaman konsep matematika dapat 

dibuktikan apabila siswa mampu menjelaskan kembali konsep dengan kata-kata 

sendiri; menerapkan konsep dalam berbagai situasi yang berbeda, seperti 

menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari; dan memecahkan masalah dengan 

benar berdasarkan konsep yang siswa pahami. Ketiga indikator tersebut digunakan 

sebagai indikator utama pada penelitian ini.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Huda (2019) menyimpulkan bahwa 

pemahaman konsep matematika dapat ditunjukkan melalui definisi atau 

pengelompokan objek. Selain itu, Depdiknas (2003) juga menyatakan bahwa 

pemahaman konsep matematika mencakup kemampuan berpikir mendalam tentang 

ide-ide matematika, melihat hubungan antar konsep, serta menggunakannya secara 

kreatif untuk memecahkan masalah yang kompleks.  

Menurut Sumarmo (1987), pemahaman konsep matematika terbagi 

menjadi dua yakni instrumental dan rasional. Pemahaman instrumental hanya 

berfokus pada aturan dan rumus, sedangkan pemahaman rasional melibatkan 

pemahaman hubungan antar konsep yang lebih dalam. Pemahaman matematika 

yang mendalam menuntut keterpaduan ide atau konsep menjadi satu kesatuan yang 

utuh dan bermakna. NCTM (2000) juga menyatakan untuk mencapai pemahaman 

matematika yang mendalam, pembelajaran harus berfokus pada pengembangan 

kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai konsep matematika. Pemahaman 

yang menyeluruh akan terbentuk ketika siswa mampu melihat bagaimana konsep-

konsep tersebut saling terkait dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. 

Peran guru sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam 

matematika. Kemampuan guru menyampaikan konsep kompleks secara jelas dan 
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menarik mempengaruhi tingkat pemahaman siswa (Ardiansyah & Nugraha, 2022). 

Kreativitas dalam merancang pembelajaran diperlukan agar siswa berpikir lebih 

kritis dan kreatif. Misalnya, saat belajar tentang transformasi geometri, guru dapat 

mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat kembali rumus yang diberikan, 

namun mendorong siswa untuk memahami definisi dan contoh-contoh soal yang 

berkaitan dengan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi.  jika siswa diberi pertanyaan 

seperti "Apa yang dimaksud dengan transformasi geometri dan apa saja unsurnya?", 

siswa mampu memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari menggunakan bahasanya sendiri. 

5. Transformasi Geometri 

Perubahan bentuk dan posisi suatu bangun geometri dari satu titik ke titik 

lainnya disebut transformasi geometri. Proses ini dilambangkan dengan 

perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir, dari (𝑥, 𝑦) menuju ke posisi lain 

(𝑥′, 𝑦′). Geometri sendiri merupakan cabang matematika yang mengkaji 

karakteristik garis, sudut, bidang, dan ruang. Sementara transformasi dapat 

dimaknai sebagai perubahan wujud. Ketika beberapa transformasi dilakukan secara 

berurutan, prosesnya dinamakan komposisi transformasi. Konsep transformasi 

geometri banyak diterapkan dalam dunia nyata seperti permainan, seni dan 

arsitektur, seperti pada permainan billiard, desain batik, anyaman bambu, dan 

mozaik. 

Transformasi geometri terdiri atas empat jenis konsep utama, yaitu 

translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi (Istiqomah, 2020). Masing-masing jenis ini 

memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda dalam mengubah posisi atau 

ukuran suatu bangun geometri. 
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a. Translasi  

Translasi adalah suatu transformasi geometri yang memindahkan setiap titik 

pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Titik 𝐴(𝑥, 𝑦) yang 

ditranslasikan oleh 𝑇(𝑎, 𝑏) menghasilkan bayangan 𝐴′(𝑥′, 𝑦′) dengan notasi 

sebagai berikut. 

                           𝑇(
𝑎
𝑏
)      

𝐴(𝑥, 𝑦)                                         𝐴′(𝑥′, 𝑦′) 

 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
)     

Translasi dibagi menjadi tiga macam: 

1. Translasi pada Titik 

Contoh. 

Ayu berencana untuk pergi ke sekolah. Ayu harus menempuh perjalanan dari 

rumahnya dengan berjalan sejauh tujuh meter ke arah barat, kemudian dilanjutkan 

berjalan lima meter ke arah selatan untuk sampai ke sekolahannya. 

Penyelesaian. 

Pemahaman konsep translasi dapat dipermudah dengan menggunakan konsep 

koordinat cartesius. Konsep  ini dapat menetapkan aturan sebagai berikut. 

a) Pergeseran satu meter ke segala arah dianggap sebagai pergeseran satu kotak. 

b) Pergerakan ke arah kanan dianggap sebagai pergeseran positif pada sumbu-𝑥. 

c) Pergerakan ke arah kiri dianggap sebagai pergeseran negatif pada sumbu-𝑥. 

d) Pergerakan ke arah atas dianggap sebagai pergeseran positif pada sumbu-𝑦. 

e) Pergerakan ke arah bawah dianggap sebagai pergeseran negatif pada sumbu-𝑦. 
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Berdasarkan aturan-aturan tersebut, dapat lebih mudah menggambarkan 

dan menganalisis berbagai jenis pergeseran dalam konsep translasi geometri. 

Perhatikan Gambar 2.1! 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Translasi pada Titik 

Rumah Ayu terletak pada titik (3, 2) dalam sistem koordinat kartesius. 

Agar sampai ke rumahnya, Ayu harus bergerak sejauh 7 satuan ke arah barat, yang 

berarti berpindah 7 kotak ke kiri pada bidang koordinat. Selanjutnya, ia melanjutkan 

perjalanan dengan bergerak 5 satuan ke arah selatan, setara dengan pergeseran 5 

kotak ke bawah pada bidang tersebut. 

Setelah menempuh rute ini, posisi akhir Ayu di sekolah berada pada 

koordinat (−4,−3) dalam sistem cartesius. Pergerakan ini menggambarkan 

perubahan posisi Ayu dari titik awal rumahnya ke lokasi sekolahnya pada bidang 

koordinat.  

Penyelesaian. 

Diketahui: 

Titik awal Ayu   = (
3
2
) 

Bergeser sejauh = (
−7
−5

) 
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                          𝑇 (
𝑎
𝑏
)      

𝐴(𝑥, 𝑦)                                       𝐴′(𝑥′, 𝑦′) 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
)    

(
𝑥′
𝑦′

)  = (
𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
)   

 (
𝑥′

𝑦′) = (
3
2
) + (

−7
−5

) 

          = (
−4
−3

)    

2. Translasi pada Bidang 

Contoh.  

Iqbal berencana untuk memindahkan lukisan di dinding. Ia akan menggesernya 

empat meter ke kanan dan tiga meter ke atas. Di manakah letak lukisan tersebut 

berada? 

Penyelesaian. 

Apabila pergerakan lukisan digambarkan pada sistem koordinat Kartesius, hasilnya 

akan tampak seperti ilustrasi yang disajikan di dalam Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Translasi pada Bidang 

Gambar 2.2 menunjukkan sebagai representasi lukisan sebelum dan 

sesudah dipindahkan. Konsep perpindahan tersebut lebih jelasnya disajikan pada 

Gambar 2.3! 
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Gambar 2.3 Representasi Translasi pada Bidang 

Persegi panjang 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ adalah hasil pergeseran persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara titik sudut yang bersesuaian pada kedua 

persegi panjang ini sama panjang, yaitu 𝐴𝐴′ = 𝐵𝐵′ = 𝐶𝐶′ = 𝐷𝐷′. Konsep ini 

dapat dilihat dari penyelesaian sebagai berikut. 

a) Titik 𝐴(−7, 1) digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu-𝑥 positif dan 3 satuan ke 

arah sumbu-𝑦 positif, didapatkan titik baru di 𝐴′(1, 4): (
−7
1

) + (
8
3
) = (

1
4
).  

b) Titik 𝐵 mula-mula terletak di (−2, 1), setelah digeser 8 satuan ke kanan dan 3 

satuan ke atas, maka titik 𝐵 berpindah ke posisi baru (6, 4). Artinya: 

       (
−2
1

) + (
8
3
) = (

6
4
). 

c) Titik  𝐶 bergeser sejauh 8 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas pada bidang 

koordinat, maka posisi akhirnya adalah titik 𝐶′ dengan koordinat (6, 7): 

(
−2
4

) + (
8
3
) = (

6
7
). 

d) Titik 𝐷 yang semula berada pada koordinat (−7, 4) telah mengalami 

pergeseran sejauh 8 satuan ke arah sumbu-𝑥 positif dan 3 satuan ke arah 

sumbu-𝑦 positif. Akibatnya, titik 𝐷 sekarang berada pada koordinat (1, 7): 

      (
−7
4

) + (
8
3
) = (

1
7
). 
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3. Translasi pada Garis 

Contoh. 

Carilah persamaan garis baru yang terbentuk ketika garis dengan persamaan 3𝑥 +

 5𝑦 −  7 =  0 digeser sejauh 𝑇 (
2

−1
)! 

Penyelesaian. 

Diketahui: 

Persamaan garis lurus yang memenuhi persamaan 3𝑥 + 5𝑦 – 7 = 0 

 𝑇 (
2

−1
) misal 𝑎 = 2 dan 𝑏 = −1 

                 𝑇 (
𝑎
𝑏
)      

𝐴(𝑥, 𝑦)                                       𝐴′(𝑥′, 𝑦′) 

 (
𝑥′

𝑦′) = (
𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
) 

 (
𝑥′

𝑦′) = (
𝑥
𝑦) + (

2
−1

) = (
𝑥 + 2

𝑦 + (−1)
) = (

𝑥 + 2
𝑦 − 1

)  

Maka diperoleh  

 (
𝑥′

𝑦′) = (
𝑥 + 2
𝑦 − 1

) atau (
𝑥′ − 2
𝑦′ + 1

) = (
𝑥
𝑦) 

Substitusikan nila 𝑥 dan 𝑦 pada persamaan garis 3𝑥 + 5𝑦 – 7 = 0! 

 3(𝑥′ − 2) + 5(𝑦′ + 1)– 7 = 0 

 3𝑥′ − 6 + 5𝑦′ + 5 – 7 = 0 

 3𝑥′ + 5𝑦′– 8 = 0 

Jadi persamaan garis 3𝑥 + 5𝑦 – 7 = 0 setelah translasi  𝑇 (
2

−1
) adalah  3𝑥′ +

5𝑦′– 8 = 0. 

Translasi dalam konteks ini merupakan perpindahan yang hanya merubah 

posisi tanpa merubah bentuk, ukuran dan kemiringan geometri (bidang dan garis).  
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Translasi pada bidang dapat dibuktikan hanya mengubah posisi bangun tanpa 

mengubah bentuk dan ukurannya melalui konsep kekongruenan, sebagaimana 

dijelaskan dalam Teorema 4.4: “dua segitiga  𝐴𝐵𝐶 dan 𝐴’𝐵’𝐶’ jika 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =

𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝐵𝐶̅̅̅̅̅ =  𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ , dan  𝐶𝐴̅̅̅̅̅ = 𝐶′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅ , maka kedua segitiga tersebut kongruen”. 

Sementara itu, untuk memastikan bahwa translasi garis tidak merubah kemiringan 

dapat dibuktikan menggunakan Teorema 4.6: “Perubahan translasi garis hanya 

merubah posisi garis dapat dibuktikan bahwa 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴′𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , yang artinya memiliki 

arah/kemiringan yang sama dan panjang/jarak vektor yang sama” (Fatqurhohman, 

2022). 

b. Refleksi  

Refleksi adalah transformasi yang menghasilkan bayangan cermin dari 

suatu objek. Garis yang menjadi acuan pencerminan disebut sumbu simetri dan 

dinotasikan dengan 𝑀𝑎, sehingga 𝑎 merupakan sumbu cermin. 

1. Karakteristik Refleksi: 

• Titik asal dan bayangannya berjarak sama terhadap cermin. 

• Garis yang menghubungkan objek dengan bayangannya tegak lurus terhadap 

sumbu simetri. 

• Garis-garis yang terbentuk dari pasangan titik asal dan bayangan memiliki arah 

yang sama. 

2. Macam-macam Refleksi: 

a. Refleksi Terhadap Sumbu-𝑥 

Pencerminan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap sumbu-𝑥  memetakan titik tersebut ke 

titik 𝐴′(𝑥, −𝑦). Hal dapat diidentifikasi menggunakan matriks pencerminan 

terhadap sumbu-𝑥. Jika  matriks transformasinya adalah 𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka:              



39 
 

  
 

                  𝑀𝑥 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(𝑥, −𝑦)  

Artinya  𝐴′ = 𝑀 × 𝐴  

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(𝑥, −𝑦), maka perlu dipastikan 

bahwa 𝑥′ = 𝑥 dan 𝑦′ = −𝑦. Dengan demikian, dapat mensubstitusikan nilai 𝑎 = 1 

dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 = −1 

ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan 𝑎 = 1 dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ! 

  𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑥′ = 1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦  

𝑥′ = 𝑥 

Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = 0 dan 𝑑 = −1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 

                                                 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = 0 ⋅ 𝑥 + (−1) ⋅ 𝑦 

′𝑦 = −𝑦 

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian tersebut, diperoleh matriks pencerminan 

terhadap sumbu-𝑥 adalah (
1 0
0 −1

). Dengan demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) 

terhadap sumbu-𝑥 dapat ditulis sebagai berikut. 
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                                𝑀𝑥 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(𝑥, −𝑦) 

Sehingga  (
𝑥

−𝑦) = (
1 0
0 −1

) × (
𝑥
𝑦). 

b. Refleksi Terhadap Sumbu-𝑦 

Pencerminan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap sumbu-𝑦 memetakan titik tersebut ke 

titik 𝐴′(−𝑥, 𝑦). Transformasi ini dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks 

𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), sehingga diperoleh:                        

                           𝑀𝑦 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(−𝑥, 𝑦)  

Artinya  𝐴′ = 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(−𝑥, 𝑦), maka perlu dipastikan 

bahwa 𝑥′ = −𝑥 dan 𝑦′ = 𝑦. Dengan demikian, dapat mensubstitusikan nilai 𝑎 =

−1 dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 =

1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan 𝑎 = −1 dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ! 

𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑥′ = −1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦 

𝑥′ = −𝑥  
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Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = 0 dan 𝑑 = 1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 

𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = 0 ⋅ 𝑥 + 1 ⋅ 𝑦 

𝑦′ = 𝑦 

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian tersebut, diperoleh matriks pencerminan 

sumbu-𝑦 adalah (
−1 0
0 1

). Dengan demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap 

sumbu- 𝑦 dapat ditulis sebagai berikut. 

                                𝑀𝑦 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(−𝑥, 𝑦) 

Sehingga  (
−𝑥
𝑦 ) = (

−1 0
0 1

) × (
𝑥
𝑦).                

c. Refleksi Terhadap Titik Asal (0, 0) 

Pencerminan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap sumbu-𝑦 menghasilkan bayangan 𝐴′ 

dengan koordinat (−𝑥, −𝑦). Selain itu, transformasi pencerminan terhadap titik asal 

𝑂(0, 0) juga dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Jika matriks 

transformasi tersebut adalah 𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka diperoleh: 

               𝑀𝑂(0,0) 

 𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(−𝑥,− 𝑦)  

Artinya  𝐴′ = 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′

𝑦′) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

                                       (
𝑥′

𝑦′) = (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 
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Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(−𝑥,− 𝑦), maka perlu 

dipastikan bahwa 𝑥′ = −𝑥 dan 𝑦′ = −𝑦. Dengan demikian, dapat 

mensubstitusikan nilai 𝑎 = −1 dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 +

𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 = −1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan 𝑎 = −1 dan 𝑏 = 0 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦! 

𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑥′ = −1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦 

𝑥′ = −𝑥  

Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = 0 dan 𝑑 = −1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 

𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = 0 ⋅ 𝑥 + −1 ⋅ 𝑦 

𝑦′ = −𝑦 

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian di atas, diperoleh bahwa matriks yang 

merepresentasikan pencerminan terhadap titik asal 𝑂(0, 0) adalah (
−1 0
0 −1

). 

Dengan demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap titik asal 𝑂(0, 0) dapat ditulis 

sebagai berikut. 

                                𝑀𝑂(0,0) 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(−𝑥,−𝑦) 

Sehingga  (
−𝑥
−𝑦) = (

−1 0
0 −1

) × (
𝑥
𝑦). 
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d. Refleksi Terhadap Garis 𝑦 = 𝑥 

Pencerminan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap garis 𝑦 = 𝑥 memetakan titik tersebut 

ke titik 𝐴′(𝑦, 𝑥). Bayangan pencerminan titik tersebut secara matematis dapat 

ditemukan menggunakan perkalian matriks. Jika matriks transformasinya adalah 

𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka:                  

              𝑀𝑦=𝑥 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                         𝐴′(𝑦, 𝑥)  

Artinya  𝐴′ = 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(𝑦, 𝑥), maka perlu dipastikan 

bahwa 𝑥′ = 𝑦 dan 𝑦′ = 𝑥. Dengan demikian, dapat mensubstitusikan nilai 𝑎 = 0 

dan 𝑏 = 1 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = 1 dan 𝑑 = 0 ke 

dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan 𝑎 = 0 dan 𝑏 = 1 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦! 

𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑥′ = 0 ⋅ 𝑥 + 1 ⋅ 𝑦  

𝑥′ = 𝑦  

𝑥 = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 memiliki solusi 𝑐 = 1 dan 𝑑 = 0 

Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = 1 dan 𝑑 = 0 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 
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𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = 1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦  

𝑦′ = 𝑥 

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian di atas, diperoleh bahwa matriks yang 

merepresentasikan pencerminan terhadap garis 𝑦 = 𝑥 adalah adalah (
0 1
1 0

). 

Dengan demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap garis 𝑦 = 𝑥 dapat ditulis sebagai 

berikut. 

                                𝑀𝑦=𝑥  

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(𝑦, 𝑥) 

Sehingga  (
𝑦′

𝑥′
) = (

0 1
1 0

) × (
𝑥
𝑦). 

e. Refleksi terhadap Garis 𝑦 =  −𝑥 

Suatu titik sembarang 𝐴(𝑥, 𝑦) mengalami pencerminan terhadap garis 𝑦 =

 −𝑥, maka posisi bayangannya akan berpindah ke titik 𝐴′(−𝑦,−𝑥). Selain itu,  

dapat memanfaatkan konsep matriks untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika 

matriks transformasi yang dicari adalah 𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka:                             

                𝑀𝑦=−𝑥 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                        𝐴′(−𝑦,−𝑥) 

Artinya  𝐴′ = 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑦
𝑥
) = (

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(−𝑦,−𝑥), maka perlu 

dipastikan bahwa 𝑥′ = −𝑦 dan 𝑦′ = −𝑥. Dengan demikian, dapat 
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mensubstitusikan nilai 𝑎 = 0 dan 𝑏 = −1 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 +

𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = −1 dan 𝑑 = 0 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan 𝑎 = 0 dan 𝑏 = −1 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦! 

𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

𝑥′ = 0 ⋅ 𝑥 + 1 ⋅ 𝑦  

𝑥′ = −𝑦 

Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = −1 dan 𝑑 = 0 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦!  

 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = −1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦  

                                                  𝑦′ = −𝑥  

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian tersebut, matriks transformasi yang 

sesuai untuk pencerminani terhadap garis 𝑦 = −𝑥 adalah (
0 −1

−1 0
). Dengan 

demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap garis 𝑦 = −𝑥 dapat ditulis sebagai 

berikut. 

                                𝑀𝑦=−𝑥  

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(−𝑦,− 𝑥) 

Sehingga  (
−𝑦
−𝑥

) = (
0 −1

−1 0
) × (

𝑥
𝑦). 

f. Refleksi Terhadap Garis 𝑥 =  ℎ 

Jika titik 𝐴(𝑥, 𝑦) dicerminkan terhadap sumbu 𝑥 = ℎ, maka menghasilkan 

bayangan 𝐴′ (2ℎ − 𝑥, 𝑦). Jika mencari menggunakan matriks 𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka:    
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                           𝑀𝑥=ℎ 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                        𝐴′(2ℎ − 𝑥, 𝑦) 

Artinya  𝐴′ = (
2ℎ
0

) + 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
2ℎ
0

) + (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑥′
𝑦′

) = (
2ℎ
0

) + (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(2ℎ − 𝑥, 𝑦), maka perlu 

dipastikan bahwa 𝑥′ = 2ℎ − 𝑥 dan 𝑦′ = 𝑦. Dengan demikian, dapat 

mensubstitusikan nilai 𝑎 =  −1 , 𝑏 =  0 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 2ℎ +

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 dan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 = 1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan nilai 𝑎 =  −1 , 𝑏 =  0  ke dalam persamaan 𝑥′ = 2ℎ + 𝑎𝑥 +  𝑏𝑦! 

𝑥′ = 2ℎ + 𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 

𝑥′ = 2ℎ + (−1 ⋅ 𝑥) + (0 ⋅ 𝑦) 

𝑥′ = 2ℎ − 𝑥 

𝑥′ = 2ℎ − 𝑥 

Penyelesaian II. 

Substitusikan 𝑐 = 0 dan 𝑑 = 1 ke dalam persamaan 𝑦′ =  𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 

𝑦′ =  𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦 = 0 ⋅ 𝑥 + 1 ⋅ 𝑦 

𝑦 = 𝑦 

Simpulan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa matriks yang 

merepresentasikan pencerminan terhadap garis 𝑥 =  ℎ adalah (
−1 0
0 1

).  Dengan 
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demikian, bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) terhadap garis 𝑥 = ℎ dapat ditulis sebagai berikut. 

                                𝑀𝑥=ℎ  

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(2ℎ − 𝑥, 𝑦) 

Sehingga  (
2ℎ − 𝑥

𝑦
) =  (

2ℎ
0

) + (
−1 0
0 1

) × (
𝑥
𝑦). 

g. Refleksi Terhadap Garis 𝑦 =  𝑘 

Jika 𝐴(𝑥, 𝑦) dicerminkan terhadap sumbu 𝑦 = 𝑘, maka menghasilkan 

bayangan 𝐴′(𝑥, 2𝑘 − 𝑦). Hal ini, dapat digunakan operasi perkalian matriks untuk 

mendapatkan koordinat titik bayangan. Pencerminan terhadap garis 𝑦 =  𝑘, dapat 

direpresentasikan menggunakan matriks transformasi khusus. Misalkan matriks 

transformasi tersebut dinyatakan sebagai 𝑀 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), maka:         

                        𝑀 𝑦=𝑘 

𝐴(𝑥, 𝑦)                                     𝐴′(𝑥, 2𝑘 −  𝑦) 

Artinya  𝐴′ = (
0
2𝑘

) + 𝑀 × 𝐴 

 (
𝑥′
 𝑦′

) = (
0
2𝑘

) + (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) × (
𝑥
𝑦) 

 (
𝑥′
 𝑦′

) = (
0
2𝑘

) + (
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦

) 

Karena yang dicari adalah bayangan titik 𝐴′(𝑥, 2𝑘 − 𝑦), maka perlu 

dipastikan bahwa 𝑥′ = 𝑥 dan 𝑦′ = 2𝑘 − 𝑦. Dengan demikian, dapat 

mensubstitusikan nilai 𝑎 =  1 , 𝑏 =  0 ke dalam persamaan matriks 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

dan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 = 1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 2𝑘 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦. 

Penyelesaian I. 

Substitusikan nilai 𝑎 =  1 , 𝑏 =  0 ke dalam persamaan 𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦! 

𝑥′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 
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𝑥′ = 1 ⋅ 𝑥 + 0 ⋅ 𝑦 

                                                     𝑥′ = 𝑥 

Penyelesaian II. 

Substitusikan nilai 𝑐 = 0 dan 𝑑 = 1 ke dalam persamaan 𝑦′ = 2𝑘 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦! 

𝑦′ = 2𝑘 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 

𝑦′ = 2𝑘 + (0 ⋅ 𝑥) + ((−1) ⋅ 𝑦)) 

𝑦′ = 2𝑘 − 𝑦 

Simpulan. 

Berdasarkan kedua penyelesaian di atas, diperoleh matriks pencerminan 

terhadap garis 𝑦 =  𝑘 adalah (
1 0
0 −1

). Dengan demikian bayangan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) 

terhadap garis 𝑦 = ℎ dapat ditulis sebagai berikut. 

                                𝑀𝑦=𝑘  

𝐴(𝑥, 𝑦)                                      𝐴′(2ℎ − 𝑥, 𝑦) 

Sehingga  (
𝑥

2𝑘 − 𝑦) =  (
0
2𝑘

) + (
1 0
0 −1

) × (
𝑥
𝑦). 

c. Rotasi 

Rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik di suatu 

bidang dengan cara memutarnya sejauh sudut tertentu (𝛼) terhadap titik tetap yang 

disebut pusat rotasi. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh beberapa elemen 

berikut.  

1. Pusat rotasi (titik yang menjadi poros putaran). 

2. Besar sudut rotasi (ukuran sudut yang dilalui oleh titik yang diputar). 

3. Arah rotasi (apakah searah atau berlawanan arah jarum jam). 

Sudut rotasi adalah sudut yang dibentuk antara garis yang menghubungkan 

titik awal dengan pusat rotasi, dan garis yang menghubungkan titik bayangan 
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dengan pusat rotasi. Jika rotasi dilakukan searah jarum jam, maka sudut rotasinya 

bernilai negatif (−𝛼). Sebaliknya, jika rotasi dilakukan berlawanan arah jarum jam, 

maka sudut rotasinya bernilai positif (𝛼). Rotasi dinotasikan dengan 𝑅(𝑃, 𝛼), 

sehingga 𝑃 merupakan pusat rotasi dan 𝛼 besar sudut rotasi. Berdasarkan konsep 

tersebut, rotasi dibedakan menjadi dua jenis: 

1. Rotasi pada Titik Pusat (0, 0). 

2. Rotasi pada Titik Pusat (𝑎, 𝑏). 

d. Dilatasi  

Dilatasi adalah suatu jenis transformasi yang mengubah ukuran suatu 

bangun dengan menggunakan faktor skala tertentu, relatif terhadap suatu titik pusat. 

Faktor skala ini disebut sebagai faktor dilatasi atau faktor skala, sementara titik 

pusatnya disebut pusat dilatasi. Pengaruh skala atau nilai 𝑘 terhadap bentuk bangun 

yang dihasilkan dapat diamati berdasarkan kondisi berikut.  

a) Jika nilai 𝑘 lebih besar dari 1, maka bangun hasil dilatasi akan lebih besar dari 

bangun aslinya dan memiliki orientasi yang sama. 

b) Dilatasi dengan faktor 𝑘 = 1 tidak mengubah ukuran maupun posisi bangun. 

Sebaliknya, jika nilai 𝑘 berada di antara 0 dan 1, maka bangun akan mengalami 

pengecilan tanpa mengubah orientasinya. 

c) Jika nilai 𝑘 berada di antara −1 dan 0, maka bangun akan mengecil dan terbalik 

posisinya terhadap pusat dilatasi. 

d) Jika nilai 𝑘 sama dengan −1, maka akan menyebabkan bangun mengalami 

pencerminan tanpa perubahan ukuran. 

e) Jika nilai 𝑘 lebih kecil dari −1, maka bangun hasil dilatasi akan lebih besar 

dari bangun aslinya dan memiliki orientasi yang berlawanan. 
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Berdasarkan konsep tersebut, dilatasi dibagi menjadi dua macam: 

1. Dilatasi Terhadap Titik Pusat (0, 0) 

Jika titik pusat dilatasi berada di koordinat asal (0, 0), maka semua titik 

bangun bergerak menjauh atau mendekat dari titik ini sesuai dengan faktor skala. 

2. Dilatasi Terhadap Titik (𝑎, 𝑏) 

Jika pusat dilatasi berada di titik (𝑎, 𝑏),  maka semua titik bangun akan 

bergerak menjauh atau mendekat dari titik ini berdasarkan faktor skala 𝑘 dengan 

menjaga kesimetrisan bentuk bangun terhadap pusat tersebut 

Berdasaran keseluruhan sub materi pada transformasi geometri, peneliti 

hanya berfokus pada sub materi translasi yang mana ditekankan sebagai materi 

yang diajarkan. Translasi memainkan peran penting dalam geometri, karena mampu 

menggambarkan perubahan posisi dan orientasi objek secara sederhana, sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat untuk memahami konsep-konsep lanjutan 

seperti refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam konteks transformasi geometri. 

 

B. Perspektif Teori dalam Islam 

1. Pembelajaran Berdiferensiasi 

Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan 

proses pengajaran dengan keragaman yang dimiliki oleh setiap siswa. Dalam 

pandangan Islam, perbedaan di antara individu dianggap sebagai rahmat besar dari 

Allah. Setiap orang diciptakan dengan potensi dan karakteristik yang khas, yang 

merupakan bagian dari fitrah atau kodrat mereka. Oleh karena itu, islam mengakui 

bahwa setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan perbedaan. Hal ini sesuai 

dengan Q.S ar-Rum ayat 22 yang berbunyi: 
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لَََٰيَٰت   لِكَ  ذََٰ فِِ  إِنَّ  نِكُمْ ۚ  وَألَْوََٰ تِ   وَ ٱلَْْرْضِ   وَ ٱخْتِلََٰفُ   ألَْسِنَتِكُمْ  وََٰ ءَايََٰتِهِ  ۦ  خَلْقُ  ٱلسَّمََٰ  وَمِنْ 

لِمِيَ   ل لِْعََٰ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi, serta berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui”. 

Dengan demikian, guru diharapkan untuk selalu memperhatikan, 

mengembangkan, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan 

untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan oleh 

Allah. Pendekatan ini juga memastikan bahwa proses pendidikan berjalan inklusif, 

adil, dan penuh dengan penghargaan terhadap perbedaan individu. 

2. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar 

menguasai ide-ide dasar, prinsip, dan struktur yang mendasari suatu materi, tetapi 

juga melibatkan integrasi ilmu dengan keimanan dan nilai-nilai spiritual. Hal ini 

mendorong siswa untuk melihat ilmu sebagai bagian dari penciptaan Allah, 

sehingga setiap konsep dan pengetahuan memiliki keterkaitan yang mendalam 

dengan tanda-tanda kebesaran-Nya seperti dalam Q.S al-Baqarah ayat 269. 

 يُ ؤْتِى ٱلِْْكْمَةَ  مَن يَشَاءُٓ وَمَن يُ ؤْتَ ٱلِْْكْمَةَ  فَ قَدْ أوُتِىَ خَيْْاً كَثِيْاً وَمَا يذََّكَّرُ إِلََّٓ أوُ۟لُوا۟ ٱلْْلَْبََٰبِ 

Artinya: “Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi 



52 
 

  
 

kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), 

kecuali ulul albab” 

Ayat  di atas menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kebijaksanaan 

kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jika seseorang telah diberi kebijaksanaan, 

maka ia telah memperoleh banyak kebaikan. Pemahaman ini tidak hanya 

mendorong siswa untuk mengetahui fakta atau informasi, namun juga menekankan 

siswa bagaimana memahami konsep-konsep tersebut saling terkait dan dapat 

diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan, baik secara ilmiah maupun dalam 

kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah 

di muka bumi. 

Berdasarkan kutipan kedua ayat al-Quran di atas guru harus mengakui dan 

menghargai keunikan setiap siswa sebagai ciptaan Allah yang memiliki potensi dan 

karakteristik khas. Proses pengajaran harus dirancang untuk mengembangkan 

potensi ini secara optimal, dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Selain itu, 

guru perlu mengintegrasikan ilmu dengan keimanan, membantu siswa memahami 

konsep-konsep tidak hanya dari sisi akademis tetapi juga dari perspektif spiritual, 

mendorong mereka untuk melihat ilmu sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran 

Allah. Dengan demikian, guru berperan penting dalam membimbing siswa untuk 

mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menciptakan 

kebaikan dan kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran Islam. 

 

C. Kerangka Konseptual 

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang membantu 

siswa mengekplorasi pemahaman konsep matamatika sesuai dengan gaya belajar. 
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Pendekatan ini melibatkan kekreatifan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. 

Strategi  yang digunakan guru diharapkan dapat membantu siswa menyelesaikan 

persoalan menggunakan langkah-langkah pemahaman konsep matematika dengan 

benar dan tepat. Berdasarkan hasil observasi di MA Bilingual Batu, ditemukan 

bahwa terdapat beberapa siswa yang memiliki tingkat pemahaman konsep 

matematika yang tergolong rendah. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang 

membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian dapat dilihat  pada Gambar 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 
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D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual yang telah 

dipaparkan, peneliti menggunakan dua dugaan sementara atau hipotesis sebagai 

berikut. 

Hipotesis I 

𝐻0 = Tidak Terdapat Perbedaan Pemahaman Konsep Matematika Siswa sebelum 

dan sesudah Diterapkan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions pada Materi 

Transformasi Geometri.  

𝐻1 = Terdapat Perbedaan Pemahaman Konsep Matematika Siswa sebelum dan 

sesudah Diterapkan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif 

Tipe Student Teams Achievement Divisions pada Materi Transformasi 

Geometri.  

Hipotesis II 

𝐻𝑜 = Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions Tidak Efektif Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa pada Materi Transformasi Geometri. 

𝐻1 = Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions Efektif Terhadap Pemahaman Konsep Matematika 

Siswa pada Materi Transformasi Geometri.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang 

berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik (Rukminingsih dkk., 2020). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pembelajaran berdiferensiasi  

dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions terhadap 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi transformasi geometri.  

Jenis penelitian yang digunakan ialah pre-experiment. Penelitian pre-

experiment bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah 

adanya perlakuan (Rukminingsih dkk., 2020). Desain penelitian yang digunakan 

adalah Pretest-Posttest (The One Group Pretest-Posttest), karena hanya melibatkan 

satu kelas sebagai kelas eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok 

pembanding. 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti ialah melakukan pretest. Pretest 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum adanya perlakuan 

(Sugiono dkk., 2019). Setelah mengetahui kemampuan awal, peneliti memberikan 

perlakuan  berupa pembelajaran STAD berdiferensiasi. Selama perlakuan 

berlangsung, peneliti menilai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa maupun 

guru. Setelah perlakuan selesai diberikan, peneliti melakukan posttest yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan setelah adanya perlakuan (Hendikawati 

dkk., 2019). Rancangan/desain tersebut secara lebih mudah disajikan dalam Tabel 

3.1. 
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 Tabel 3.1 Desain Langkah Penelitian 

(Sugiyono, 2017) 

Keterangan: 

O1  = Tes Awal (sebelum perlakuan)  

O2  = Tes Akhir (setelah perlakuan)  

 X  = Penerapan pembelajaran student teams achievement divisions berdiferensiasi 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di MA Bilingual Batu, dengan Alamat 

3HPH+WMH, Jl. Pronoyudo, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Malang, Jawa Timur 

65233. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pengalaman peneliti yang sebelumnya 

telah melaksanakan program Asistensi Mengajar selama tiga bulan. Selama 

pelaksanaan program tersebut, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung di 

MA Bilingual Batu. 

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel dapat diartikan sebagai segala hal yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dianalisis guna memperoleh informasi terkait topik tersebut, kemudian 

menarik simpulan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti menempatkan 

variabel bebas pada “pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe 

student teams achievement divisions” dan variabel terikat pada “pemahaman 

konsep matematika” . 

  

Pretest  Perlakuan  Posttest  

O1 X O2 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan kelompok, atau objek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian. 

Populasi digunakan untuk menentukan ruang lingkup penelitian dalam pemilihan 

sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 

XI MA Bilingual Batu Tahun ajaran 2024/2025. Populasi terdiri atas 3 kelas yaitu 

kelas XI-A, XI-B,  dan XI-C. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang dipilih untuk mewakili penelitian. 

Peneliti menetapkan kelas XI-A yang terdiri atas 30 siswa sebagai sampel penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling, karena memiliki kesesuaian materi dan 

minat belajar terhadap pembelajaran matematika. 

 

E. Data dan Sumber 

Data adalah informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam bentuk 

fakta, angka, atau simbol. Sedangkan sumber data merupakan sampel yang 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data yang dikumpulkan berbentuk 

angka-angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Data penelitian 

diperoleh melalui pretest-posttest. Sumber data pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI-A yang dipilih menjadi sampel penelitian. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama penelitian ini berupa soal pretest dan posttest yang 

bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep matematika siswa. Instrumen ini 

terdiri atas 2 soal uraian yang masing-masing butir soal memuat  indikator 

pemahaman konsep matematika yang diadopsi dari Duffin, J.M. dan Simpson 

(2000), serta berhubungan dengan materi transformasi geometri (translasi). 

Penyusunan soal didasarkan pada indikator yang dirumuskan dalam kisi-kisi 

instrumen yang dilengkapi dengan pedoman penskoran. Adapun kisi-kisi instrumen 

dan rubrik penilaian hasil tes disajikan pada Tabel 3.2 dan 3.3. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Pretest dan Posttest Pemahaman Konsep Matematika 

Capaian 

Pembelajar-

an 

Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Matematika 

Indikator Pada 

Soal 

Level 

Kognitif 

Di akhir 

fase F+ 

siswa dapat 

melakukan 

transforma-

si tunggal 

(refleksi, 

translasi, 

rotasi, dan 

dilatasi) 

titik, garis, 

dan bangun 

datar pada 

bidang 

koordinat 

kartesius 

dan dapat 

melakukan 

operasi 

aljabar pada 

matriks dan 

menerapkan 

dalam 

transforma-

si geometri. 

• Melakukan 

translasi 

tunggal 

translasi titik, 

garis, dan 

bangun datar 

pada bidang 

koordinat 

Kartesius. 

• Menerapk-an 

konsep 

matriks 

untuk 

menyelesai-

kan masalah 

transforma-si 

geometri. 

• Menjelas-

kan 

Kembali, 

konsep 

yang telah 

dipelajari. 

Menerap-

kan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi 

yang 

berbeda. 

• Memecah-

kan 

masalah 

dengan 

benar 

berdasar-

kan konsep 

yang 

mereka 

pahami. 

• Siswa mampu 

memahami 

dan 

menjelaskan 

definisi serta 

efek translasi. 

Siswa mampu 

menghitung 

dan 

menerapkan 

translasi pada 

titik-titik 

dalam 

koordinat. 

• Siswa dapat 

menganalisis 

konsep 

translasi dan 

menyelesai-

kan dengan 

konsep 

matriks. 

C3 
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Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Pemahaman Konsep Matematika 

No 

Soal 
Indikator Skor 

1 & 2 • Jawaban sempurna, mencakup semua aspek yang 

diminta, algoritma diimplementasikan dengan baik, dan 

perhitungan benar.  

4 

 

• Jawaban baik, sebagian besar sesuai dengan instruksi, 

algoritma tepat, tetapi ada kesalahan kecil dalam 

perhitungan. 

3 

• Jawaban tidak lengkap, hanya sebagian petunjuk yang 

dipenuhi, algoritma benar, tetapi perhitungan salah.  

2 

 • Jawaban banyak kesalahan hitung, meskipun sebagian 

petunjuk diikuti. 

1 

 • Tidak ada upaya menjawab atau jawaban tidak masuk 

akal. 

0 

 

Selanjutnya, peneliti menggunakan dua soal yang terdiri atas butir 1a, 1b, 

2a, 2b, dan 2c. Skor dari setiap butir tersebut kemudian dikonversikan ke dalam 

skala 0–100 dan ditransformasikan dengan rumus: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

20
 × 100 

Hasil perhitungan diinterpretasikan berdasarkan tingkat penskoran pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Skor Pemahaman Konsep 

No Nilai Kriteria 

1 85,00 – 100 Sangat baik 

2 70,00 – 84,99 Baik 

3 55,00 – 69,99 Cukup 

4 40,00 – 54,99 Rendah 

5 0,00 – 39,99 Sangat rendah 

(Mawaddah, 2016) 

Dalam membantu pengukuran pemahaman konsep matematika siswa, 

peneliti juga menggunakan perangkat pembelajaran sebagai instrumen pendukung 

dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diterapkan dalam 

penelitian ini meliputi modul ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Power 

Point (PPT), serta lembar identifikasi gaya belajar. Penyusunan perangkat-
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perangkat tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperaitif tipe student teams achievement divisions 

yang memperhatikan gaya belajar siswa sebagai salah satu prosesnya. 

 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen dapat diandalkan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Yadi  (2017) menyatakan validitas 

merupakan isu sentral pada proses pengembangan instrumen, terutama jika 

digunakan untuk mengukur konsep/ konstruk yang masih ambigu, abstrak, dan 

tidak bisa diamati. Menurut Ghazali (2019), uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya instrumen. Hal ini sejalan dengan Yusup (2018), bahwa 

baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas. Dengan 

demikian, uji validitas dapat diartikan pada penilaian sejauh mana instrumen dalam 

penelitian dapat mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan. Instrumen 

dikatakan valid jika ia benar-benar mampu menilai variabel yang menjadi fokus 

penelitian dan memberikan data yang akurat mengenai variabel tersebut.  

Terdapat dua jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

validitas isi dan validitas empiris. 

a. Validitas Isi 

Validitas isi merupakan validitas yang menilai sejauh mana instrumen 

pengukuran mencakup semua aspek atau dimensi dari konstruk yang diukur.   

Sugeng (2018) menjelaskan bahwa validitas isi berkaitan dengan aspek yang 

tersusun dalam instrumen sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. 
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Pengujian validitas isi pada penelitian ini menggunakan pendapat para ahli (experts 

judgment). Para ahli/validator mengevaluasi instrumen yang akan digunakan 

peneliti dari berbagai aspek, yakni bahasa, materi, dan media. Peneliti memilih 

empat validator berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut. 

1) Guru matematika yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang matematika 

dan setidaknya telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S-1. 

2) Dosen matematika yang telah berpengalaman langsung dalam pengajaran dan 

penerapan matematika di lingkungan pendidikan. 

Adapun validator yang dimaksud lebih jelasnya disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Validator Instrumen  

Instrumen Validator Keterangan 

Lembar soal pretest dan 

posttest 

SF, M.Pd 

SR, S.Pd 

Ahli instrumen 

Praktisi 

Modul ajar, Lembar 

Kerja Peserta Didik 

(LKPD), Power Point 

(PPT) 

DFS, M.Pd 

SR, S.Pd 

Ahli instrumen 

Praktisi  

Lembar identifikasi gaya 

belajar  

TSM, M.Pd 

SR, S.Pd 

Ahli instrumen 

Praktisi 

 

Cakupan instrumen yang dievaluasi oleh validator ialah soal pretest dan 

posttest,  modul ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Power Point (PPT), dan 

lembar identifikasi gaya belajar. Rumus yang digunakan peneliti dalam menentukan 

indeks aiken validasi isi sebagai berikut. 

𝑉 =
∑𝑆

𝑚(𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

𝑉 = Indeks Validasi 

𝑆 = Skor yang dipilih ahli dikurangi 1 
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𝑚 = Banyak rater 

𝑐 = Banyak kategori yang dipilih rater 

Tingkat indeks validitas isi dibagi menjadi tiga, yakni tinggi, cukup, 

sedang, dan rendah. Penjelasan rinci mengenai kategori-kategori ini dapat 

ditemukan dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kriteria Indeks Validitas Isi 

(Nabil dkk., 2022) 

Tabel 3.6 berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan kriteria indeks 

validitas isi instrumen. Adapun hasil dari uji validitas isi disajikan sebagai berikut. 

a) Validitas Isi Soal Pretest dan Posttest 

 Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Isi Soal Pretest dan Posttest 

Butir Nilai S1 S2 ∑S n(c-1) V 
Keterangan 

I II 

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

3 3 3 2 2 4 6 0,67 Sedang 

4 3 3 2 2 4 6 0,67 Sedang 

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

6 4 3 3 2 5 6 0,83 Tinggi 

7 3 3 2 2 4 6 0,67 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 3.7, menunjukkan bahwa butir ke-1, 2, 5 ,dan 6 

memiliki indeks validitas lebih dari 0,8 yang dapat diartikan memiliki indeks 

validitas tinggi. Sementara itu, pada butir ke-3, 4, dan 7 memiliki indeks validitas 

0,67 yang dapat dinyatakan memiliki validitas sedang. Sehingga dapat diartikan 

bahwa seluruh butir pada instrumen tes layak digunakan. 

 

Indeks Keterangan 

V ≥ 0,8 Tinggi 

0,4 ≤ V < 0,8 Sedang 

V < 0,4 Rendah 
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b) Validitas Isi Instrumen Pendukung 

Validitas ini dilakukan terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan, 

yakni modul ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Power Point (PPT), dan 

lembar identifikasi gaya belajar. Adapun hasil uji validitas isi terhadap instrumen 

pendukung yang pertama dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Isi Modul Ajar 

Butir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) V Keterangan  
I II 

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

7 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

9 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

10 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

11 3 3 2 2 4 6 0, 67 Sedang 

12 4 3 3 2 5 6 0,83 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel  3.8, dapat dilihat bahwa sebagian besar butir memiliki 

validitas tinggi yakni lebih dari 0,8. Hanya butir ke-11 yang memiliki validitas 

sedang dengan validitas (V) = 0, 67. Secara keseluruhan, hasil validitas isi 

menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki standar validitas yang baik. Dengan 

demikian, modul ajar dinilai layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Selain modul ajar peneliti juga melakukan uji validitas isi yang kedua, 

yakni pada lembar kerja peserta didik. Hasil  uji validitas isi lembar kerja peserta 

didik disajikan pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Isi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Butir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) V Keterangan  
I II 

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

7 4 3 3 2 5 6 0,83 Tinggi 

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

9 4 3 3 2 5 6 0,83 Tinggi 

10 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

11 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

12 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 3.9, keseluruhan butir validasi dalam menilai instrumen 

LKPD memiliki tingkat validitas (V) yang tinggi yakni lebih dari 0,8. Hal ini 

menunjukkan instrumen telah dirancang dengan baik untuk mengukur aspek yang 

ditargetkan dan juga layak digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. 

Validitas isi yang ketiga dilakukan pada Power Point (PPT). Hasil uji 

validitas isi Power Point (PPT) dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Isi Power Point (PPT) 

Butir 
Penilaian 

S1 S2 ∑S n(c-1) V Keterangan  
I II 

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

3 3 3 2 2 4 6 0,67 Sedang 

4 3 4 2 3 5 6 0,83 Tinggi 

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

7 3 3 2 2 4 6 0, 67 Sedang 

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

9 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

10 3 3 2 2 4 6 0, 67 Sedang 

11 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

12 3 3 2 2 4 6 0, 67 Sedang 

13 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 
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Lanjutan Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Isi Power Point (PPT) 

Butir 
Penilaian 

S1 S2 ∑S n(c-1) V Keterangan  
I II 

14 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

15 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

16 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

 

Hasil uji validitas isi instrumen power point yang tercantum dalam Tabel 

3.10,  menunjukkan bahwa dari 16 butir yang diuji, sebanyak 11 butir memiliki nilai 

validitas (V) = 1  dan pada butir ke-8 memiliki nilai validitas (V) = 0,83 yang berarti 

kedua nilai validitas tersebut memiliki indeks validitas tinggi. Selain itu, terdapat 4 

butir yang memiliki indeks validitas sedang, yaitu butir ke-3, 7, 10, dan 12 dengan 

nilai validitas (V) = 0,67. Dengan demikian, menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan, instrumen power point dapat dinyatakan valid dan layak digunakan. 

Uji validitas isi pada instrumen pendukung terakhir dilakukan terhadap 

lembar identifikasi gaya belajar. Instrumen ini berfungsi untuk menentukan gaya 

belajar masing-masing siswa yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan 

kelompok belajar dalam pelaksanaan penelitian. Hasil uji validitas tersebut 

disajikan pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Hasil Validitas Isi Lembar Identifikasi Gaya Belajar 

 

Berdasarkan Tabel 3.11, dari 6 butir yang diuji, 5 butir memiliki validitas 

tinggi (V = 1) Sementara butir ke-5 memiliki validitas (V) = 0,83 yang juga 

Butir 
Penilaian 

S1 S2 ∑S n(c-1) V Keterangan  
I II 

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 

5 3 4 2 3 5 6 0,83 Tinggi 

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi 
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termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ini layak 

digunakan dalam mengidentifikasi gaya belajar siswa. 

b. Validitas Empiris 

Selain validitas isi, peneliti juga melakukan validitas empiris. Validitas ini 

ditentukan dengan menghubungkan instrumen dengan keseluruhan kerangka 

konseptual. Validitas empiris dilakukan untuk menentukan sejauh mana instrumen 

tersebut berkaitan dengan teori dan konsep yang digunakan berdasarkan fakta yang 

terjadi di lapangan. Adapun uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus 

product moment pearson sebagai berikut. 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑁 ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 ∑𝑌

√𝑁 ∑𝑋2 − (∑𝑋) 
2
⋅ √𝑁 ∑𝑌 − (∑𝑌) 

2

 

Keterangan: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = Koefisien korelasi tes yang disusun dengan kriteria 

𝑁 = Banyak data 

∑𝑋  = Jumlah skor responden pada variabel X 

∑𝑌  = Jumlah skor responden pada variabel Y 

∑𝑋𝑌  = Jumlah hasil kali skor responden pada variabel X dan Y 

∑𝑋2  = Jumlah kuadrat skor pada variabel X 

∑𝑌2  = Jumlah kuadrat skor pada variabel X 

Setelah diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, nilai tersebut dibandingkan dengan batas 

kritis product moment. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih dari atau sama dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka butir angket dianggap valid Widiyanto,dalam (Azizah, 2024). 

Pengujian validitas ini menggugunakan 25 responden uji coba, sehingga nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
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setelah dihitung sebesar 0,3365. Selain itu, nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 juga disesuaikan dengan 

indeks validitas yang telah dimodifikasi oleh Nabil dkk. (2022) dan dikorelasikan 

dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang digunakan. Adapun kategori indeks validitas empiris dapat 

dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Indeks Validitas Empiris  

 

Karena keterbatasan waktu dan kondisi yang terjadi di lapangan, validitas 

empiris hanya dilakukan pada instrumen soal pretest dan posttest. Hasil uji validitas 

disajikan pada Tatel 3.13. 

Tabel 3.13 Hasil Uji Validitas Empiris Soal Pretest dan Posttest 

Jenis Soal No. Butir Soal 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Keterangan 

Pretest 1a 0,44 Valid-Sedang 

1b 0,76 Valid-Sedang 

2a 0,78 Valid-Sedang 

2b 0,78 Valid-Sedang 

2c 0,44 Valid-Sedang 

Posttest  1a 0,78 Valid-Sedang 

1b 0,64 Valid-Sedang 

2a 0,74 Valid-Sedang 

2b 0,75 Valid-Sedang 

2c 0,44 Valid-Sedang 

 

Berdasarkan hasil uji validitas empiris yang disajikan dalam Tabel 3.13, 

memperlihatkan bahwa pada soal pretest, nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dari masing-masing butir 

soal berkisar antara 0,44 hingga 0,78. Sementara pada soal posttest, nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

berada dalam rentang 0,44 hingga 0,78. Dengan demikian, seluruh butir soal pada 

tes pretest dan posttest memiliki nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang menunjukkan kategori valid-

Kategori Indeks Validitas (𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈) 

Rendah 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 0,3365 

Sedang 0,3365 ≤ 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 0,8 

Tinggi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 0,8 
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sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap butir soal pretest dan posttest 

memiliki tingkat validitas yang cukup baik dalam mengukur aspek yang diujikan. 

2. Reliabilitas Instrumen  

Arikunto (2021) menyatakan bahwa reliabilitas mengacu pada sejauh 

mana kekonsistenan instrumen sehingga dapat diandalkan sebagai alat pengumpul 

data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya harus valid tetapi 

juga harus reliabel. Menurut Arifin (2019), instrumen dianggap reliabel jika 

memberikan hasil yang sama ketika diuji pada kelompok yang sama pada waktu 

atau kesempatan yang berbeda. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

cronbach alpha dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝐼𝐼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) ⋅ (1 −

∑𝜎𝑏2

𝜎𝑡2 
) 

Keterangan: 

𝑟𝐼𝐼 = Reliabilitas instrumen 

𝑘 = Banyak butir 

∑𝜎𝑏2 = Jumlah varians butir 

𝜎𝑡2 = Varians total 

Adapun pedoman tingkat kriteria reliabilitas menurut Sulistya dalam 

(Wardani dkk., 2012) disajikan pada Tabel 3.14. 

 Tabel 3.14 Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Indeks Reliabilitas Kriteria 

1 0,81 – 1,00 Sangat Reliabel 

2 0,61 – 0,80  Reliabel 

3 0,41 – 0,60  Cukup Reliabel 

4 0,21 – 0,40 Kurang Reliabel 

5 < 0,20 Tidak Reliabel 
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Uji reliabilitas pada penelitian ini, digunakan untuk mengetahui tingkat 

konsistensi pada instrumen soal pretest dan posttest. Adapun hasil uji reliabilitas 

soal pretest dan posttest dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Hasil Uji Reliabilitas Soal Pretest dan Posttest 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tes yang disajikan dalam Tabel 3.15, nilai 

Reliability Index Instrument (RII) untuk pretest adalah 0,66, sedangkan untuk 

posttest adalah 0,69. Hal ini dapat diartikan bahwa instrumen tes masuk dalam 

kategori reliabel. Oleh karenanya, instrumen ini memiliki tingkat konsistensi yang 

cukup dalam mengukur pemahaman konsep matematika siswa. 

Selain validitas dan reliabilitas, peneliti juga melakukan uji kelayakan 

instrumen menggunakan uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran mengacu pada 

sejauh mana suatu instrumen soal dianggap sulit. Instrumen soal yang efektif 

seharusnya memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, yakni tidak terlalu mudah 

maupun terlalu sulit (Sulistiawati & Fiangga, 2024). Tingkat kesukaran soal dapat 

diukur dengan membandingkan jumlah siswa yang menjawab dengan benar 

terhadap total jumlah siswa yang mengikuti tes. Peneliti  mengukur tingkat 

kesukaran soal menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐼𝐾    = Indeks kesukaran butir soal 

�̅�      = Rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼 = Skor maksimum ideal setiap butir 

Jenis Soal Jumlah Butir RII Keterangan  

Pretest 5 0,66 Reliabel 

Posttest 5 0,69 Reliabel 
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Menurut Arifin (2019), semakin besar indeks kesulitan (P), maka soal 

tersebut menjadi semakin mudah. Sebaliknya, soal akan semakin sulit apabila 

indeks kesulitan semakin kecil. Kriteria tingkat kesukaran dapat dilihat pada Tabel 

3.16.  

Tabel 3.16 Kriteria Interpretasi Tingkat Kesukaran Soal Pretest dan Posttest 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK= 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 < IK ≤ 1,00 Mudah 

(Areni, 2019)  

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal pretest dan posttest disajikan pada 

Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Hasil Uji Kesukaran Soal Pretest dan Posttest 

Jenis Tes Butir Soal Nilai kesukaran Kriteria 

Pretest 1a 0,70 Sedang 

1b 0,54 Sedang 

2a 0,63 Sedang 

2b 0,50 Sedang 

2c 0,41 Sedang 

Posttest 1a 0,70 Sedang 

 1b 0,6 Sedang 

 2a 0,68 Sedang 

 2b 0,55 Sedang 

 2c 0,32 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 3.17, hasil uji tingkat kesukaran butir soal pretest dan 

posttest memiliki variasi tingkat kesukaran yang mencakup kategori sedang. Hasil 

ini menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan dalam pretest dan posttest 

memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi namun tetap berada dalam rentang 

yang sesuai untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan. Hal ini penting dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang 

relevan dan akurat dari objek yang diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik tes. Teknik pengumpulan ini dilakukan melalui pretest dan 

posttest. Penilaian didasarkan pada hasil kerja siswa sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran berdiferensiasi  dengan model kooperatif tipe student 

teams achievement divisions.  

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode untuk merangkum, menggambarkan, 

dan menyajikan data secara ringkas dan jelas. Sejalan dengan Putri (2020), statistik 

deskriptif  merupakan metode menyederhanakan data yang kompleks dengan cara 

merangkum informasi penting ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Data yang 

dikumpulkan diharapkan mampu menyajikan informasi yang sesuai dan 

mendukung pencapaian tujuan penelitian secara mendalam. Adapun rumus yang 

digunakan untuk melakukan analisis data secara deskriptif adalah sebagai berikut. 

a) Mean (Rata-rata) 

�̅� =
∑𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

�̅�    = Rata-rata 

𝑛    = Banyak data 

∑𝑥𝑖= Jumlah data 
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b) Standar Deviasi 

𝑆 =

√∑ 𝑓𝑖(𝐴𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

𝑆 = Standar Deviasi 

𝑓𝑖 = Frekuensi kelas -i 

𝐴𝑖= Tanda kelas-i 

𝑛 = Banyak data 

�̅� = Rata-rata 

2. Analisis Inferensial 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat (uji asumsi) merupakan tahap penting dalam analisis statistik 

karena memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar 

teknik statistik tertentu dapat diterapkan dengan tepat. Uji  prasyarat yang 

digunakan ialah uji normalitas dan homogenitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data mengikuti 

distribusi normal atau tidak. Proses ini dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS 

25.0 Statistics For Windows dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05. Simpulan dari uji 

normalitas ditarik berdasarkan kriteria berikut. 

𝐻0 = Data tidak berdistribusi normal 

𝐻1 = Data berdistribusi normal 
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𝐻0 ditolak jika data menunjukkan distribusi normal atau jika nilai 

signifikansi data lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, 𝐻1 ditolak jika data 

berdistribusi tidak normal atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. 

Adapun uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

Shapiro-Wilk. Uji ini dilakukan apabila banyak sampel kurang dari 50 siswa 

(Ghasemi & Zahedias, 2012). Langkah-langkah dalam menentukan normalitas data 

uji Shapiro-Wilk menggunakan SPSS 25.0 windows sebagai berikut. 

1. Masukkan data ke dalam Data View sesuai dengan variabel yang akan 

dianalisis. 

2. Atur variabel pada Variable View, termasuk nama variabel, tipe data, skala 

pengukuran, dan deskripsi yang diperlukan. 

3. Buka menu Analyze → Descriptive Statistics → Explore. 

4. Pilih variabel yang akan diuji normalitasnya, lalu pindahkan ke kotak 

Dependent List. 

5. Klik Plots, kemudian centang opsi Normality plots with test untuk 

mengaktifkan uji normalitas (Shapiro-Wilk). 

6. Klik OK, lalu lihat hasil output untuk menentukan apakah data berdistribusi 

normal berdasarkan nilai p-value. 

Perhitungan uji normalitas Shapiro-Wilk secara manual dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑇 =
1

𝐷
[∑𝑎𝑖(𝑋𝑛−𝑖+1

𝑘

𝑖=1

− 𝑋𝑖)]

2

 

Keterangan: 

 

𝑇 = Nilai t hitung 
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𝑎𝑖 = Koefisien test Shapiro-Wilk 

𝑋𝑛−𝑖+1 = Angka ke n-i+1 

𝑋𝑖 = Angka ke-i pada data 

𝐷 = ∑ (𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 − �̅�) 

�̅� = Rata-rata 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk 

menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians (penyebaran data) 

yang sama. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kelompok 

penelitian tersebut berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. 

Penelitian ini memanfaatkan bantuan SPSS 25.0 statistics for windows dan 

menggunakan uji leveans untuk menentukan apakah variansi dari beberapa populasi 

sama atau homogen. Keputusan dari uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

1. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 𝛼 = 0,05. 

2. Kriteria uji homogenitas adalah: 

  𝐻0: Data tidak bersifat homogen 

  𝐻1: Data bersifat homogen 

𝐻0 ditolak jika data bersifat homogen atau jika nilai signifikansi data lebih 

dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, 𝐻1 ditolak jika data tidak bersifat homogen 

atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Rumus uji homogenitas leveans sebagai 

berikut. 

𝑊 =
(𝑛 − 𝑘)∑ 𝑛1

𝑘
𝑖=1 (𝑍�̅� − �̅�)2

(𝑘 − 1)∑  𝑘
𝑖=1 ∑ (𝑍𝑖𝑗

̅̅ ̅̅ − �̅�)
2𝑘

𝑗=1
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Keterangan: 

𝑊  = Nilai W hitung  

𝑛   = Banyak siswa 

𝑘   = Banyak kelas 

𝑍𝑖  = Rata-rata kelompok i 

𝑍𝑖𝑗
̅̅ ̅̅  = |𝑍𝑖 − 𝑍𝑡)| 

𝑍�̅�  = Rata-rata dari 𝑍𝑖 

�̅�   = Rata-rata menyeluruh dari 𝑍𝑖𝑗 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Paired Sample t-Test 

Uji paired sample t-test merupakan teknik analisis data inferensial yang 

digunakan untuk menguji hipotesis. Uji ini dilaksanakan setelah data menunjukkan 

berdistribusi normal dan homogen (Syafriani dkk., 2023). Tujuan uji hipotesis ini 

untuk mengetahui perbedaan pamahaman konsep matematika siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions pada materi transformasi geometri. Uji ini dilakukan pada 

hasil pretest dan posttest. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan taraf signifikan 

𝑎 = 0,05.  

Adapun rumus uji paired sample t-test sebagai berikut. 

𝑇 =
�̅�

𝑆𝐷

√𝑛

 

Perhatikan! 

 �̅�             = ∑(𝑥𝑖 − �̅�) 

 𝑆𝐷          = √𝑣𝑎𝑟 
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 𝑣𝑎𝑟(𝑆2) =
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

Keterangan: 

t      = Nilai t hitung. 

�̅�    = Rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2. 

𝑆𝐷  = Standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2. 

𝑛     = Banyak sampel. 

𝑣𝑎𝑟 = Variansi.  

Peneliti menggunakan bantuan SPSS 25.0 statistics for windows pada uji 

uji paired sample t-test dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Masukkan data pada Data View, namun sebelumnya harus menentukan nama 

dan tipe datanya pada Variable View. 

b) Klik menu Analyze            Compare Means            Paired Sample t-Test. 

c) Masukkan data X1 ke variable 1 dan X2 ke variable 2. 

d) Klik option dan pada Interval Confidence masukkan 95% (karena α = 0,05). 

Kemudian klik Continue. 

e) Kemudian klik OK. 

Uji paired sample t-test memiliki syarat/asumsi yang harus dipenuhi. Jika 

syarat tidak dipenuhi langkah berikutnya adalah melakukan uji beda non-

parametrik untuk mengidentifikasi perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Uji 

beda dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon rank test. 

Uji wilcoxon rank test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan 

untuk menguji perbedaan signifikan pada data berpasangan (pretest-posttest). 

Adapun langkah-langkah uji wilcoxon rank test menggunakan bantuan SPSS 25.0 

statistics for windows dengan taraf 0,05 sebagai berikut. 
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a) Masukkan data awal. 

b) Pilih Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples. 

c) Masukkan kedua variabel yang akan diuji ke dalam kotak dialog “test pairs”: 

pindahkan variabel yang pertama ke variabel 1 di sebelah kanan pada kolom 1 

baris 1, dan masukkan variabel kedua ke dalam kotak variabel 2 di sebelah kanan 

pada kolom 2 baris 1. 

d) Klik menu Options dan pilih Descriptive. 

e) Klik Continue, lalu klik OK. 

f) Hipotesis ditentukan berdasarkan hasil P-value yang tertera di kolom Asymp. 

Sig. (2-tailed). 

Rumus wilcoxon rank test sebagai berikut. 

a. Non ties (jika rangking tidak ada yang sama) 

𝑍 =
𝑇 −

𝑁(𝑁 + 1)
4

√𝑁(𝑁 + 1)(2𝑁 + 1)
24

 

b. Ties (jika rangking ada yang sama) 

𝑍 =
𝑇 −

𝑁(𝑁 + 1)
4

√𝑁(𝑁 + 1)(2𝑁 + 1)
24 −

1
2
∑ 𝑡𝑗(𝑡𝑗 − 1)(𝑡𝑗 + 1)

𝑔
𝑗=1

 

Keterangan: 

𝑁 = Banyak pasangan yang tidak sama nilai selisihnya. 

𝑇 = Banyak rangking dari nilai selisih yang negatif atau positif terkecil. 

𝑡𝑗 = Banyak rangking yang sama. 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini menurut Nisyah dkk. 

(2024) sebagai berikut. 
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1. Apabila p value > 0,05 maka 𝐻0 diterima yang berarti bahwa data tersebut tidak 

terdapat perbedaan. 

2. Apabila p value < 0,05 maka 𝐻1 diterima yang berarti bahwa data tersebut 

terdapat perbedaan. 

b. Uji N-Gain 

Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang 

digunakan selama penelitian. Uji N-Gain merujuk pada peningkatan antara nilai 

pretest (sebelum perlakuan) dan posttest (sesudah perlakuan). Rata-rata gain yang 

ternormalisasi digunakan untuk menentukan hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Adapun rumus N-Gain menurut Meltzer (1985) sebagai berikut. 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑥𝑝𝑟𝑒𝑒

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑥𝑝𝑟𝑒𝑒
 

Keterangan: 

N-Gain       = Uji nilai N-Gain 

𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡        = Skor posttest 

𝑥𝑝𝑟𝑒𝑒        = Skor pretest  

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  = Skor Maksimum 

Adapun standar efektif yang ditafsirkan dari nilai normalitas gain menurut  

Irma dkk. (2024) dapat dilihat pada Tabel 3.18. 

  Tabel 3.18 Nilai Normalitas dalam Uji Gain 

 

Nilai Normalitas dalam Gain Kriteria  

< 40 Tidak Efektif 

40 – 55  Kurang Efektif 

55 – 75  Cukup Efektif 

> 76 Efektif  
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J. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah penerapan praktis dari rencana penelitian itu 

sendiri. Tahapan atau langkah-langkah yang ada dalam penelitian membantu 

peneliti untuk tetap fokus dan terarah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan pertama dalam penulisan naskah skripsi adalah penyusunan 

proposal yang mencakup rancangan penelitian, dengan bimbingan dari dosen 

pembimbing. Setelah proposal disetujui, peneliti kemudian melanjutkan dengan 

pengembangan teori dan metode penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan dimulai setelah sidang proposal yang diuji oleh 

pembimbing dan penguji, diikuti dengan revisi proposal. Setelah revisi selesai, 

peneliti dapat memulai pengambilan data dengan persetujuan dari instansi terkait. 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data harus sudah disetujui oleh 

dosen pembimbing, dosen penguji, validator, dan pihak sekolah khususnya guru 

matematika. Selama tahap pelaksanaan, bimbingan terstruktur juga diperlukan 

untuk memantau progres penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

Setelah tahap pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Pada 

tahap ini, dilakukan pengujian untuk mengevaluasi keberhasilan penelitian dengan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan, menggunakan rumus yang telah 

ditentukan serta bantuan perangkat lunak IBM SPSS 25.0. Hasil dari analisis data 

tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian. 
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4. Tahap Penarikan Simpulan 

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, digunakan untuk menarik 

simpulan yang kemudian disajikan dalam laporan penelitian. Pelaporan simpulan 

harus sesuai dengan judul penelitian. Bagian penarikan simpulan dalam penelitian 

ini mendeskripsikan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan model 

kooperatif tipe student teams achievement divisions terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa pada materi transformasi geometri. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 di MA Bilingual Batu 

yang terletak di Jl. Pronoyudo, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Malang, Jawa Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis pre-experiment. 

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest one 

group design. Penelitian ini melibatkan populasi siswa kelas XI MA Bilingual Batu 

yang terdiri atas 3 kelas. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling 

dengan mempertimbangkan kesesuaian materi yang diajarkan serta minat siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Sampel yang dipilih ialah kelas XI-A yang 

terdiri atas 30 siswa. adapun data yang diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Data Pretest dan Posttest Siswa 

Tes digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada materi transformasi geometri. 

Tes pada pretest dan posttest terdiri atas 2 soal berbentuk uraian yang memuat 

indikator pemahaman konsep matematika. Data pretest dan posttest siswa disajikan 

pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Data Pretest dan Posttest Siswa 

No 
Gaya 

Belajar 
Nama Pretest 

Pretest 

(%) 
Posttest 

Posttest 

(%) 

1 Visual AAM 6 30 13 65 

2 Visual AZM 11 55 20 100 

3 Visual AGR 8 40 15 75 

4 Visual FMA 3 15 18 90 
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Lanjutan Tabel 4.1 Data Hasil Pemahaman Konsep Siswa 

No Gaya 

Belajar 

Nama Pretest Pretest 

(%) 

Posttest Posttest 

(%) 

5 Visual HP 3 15 14 70 

6 Visual JFK 4 20 9 45 

7 Visual MAR 4 20 14 70 

8 Kinestetik  AM 7 35 15 75 

9 Kinestetik  FRN 6 30 15 75 

10 Kinestetik  KINNI 6 30 17 85 

11 Kinestetik  KWANPW 8 40 16 80 

12 Kinestetik  MAY 7 35 16 80 

13 Kinestetik  SKA 3 15 17 85 

14 Kinestetik  UGI 4 20 12 60 

15 Auditori  ALR 7 35 11 55 

16 Auditori  ARF 6 30 10 50 

17 Auditori  ATVZ 7 35 19 95 

18 Auditori  DNR 2 10 13 65 

19 Auditori  FHS 6 30 15 75 

20 Auditori  FA 2 10 17 85 

21 Auditori  GP 4 20 15 75 

22 Auditori  HNA 5 25 15 75 

23 Auditori  HM 2 10 17 85 

24 Auditori  MMAA 3 15 17 85 

25 Auditori  NBS 7 35 18 90 

26 Auditori  NRZ 5 25 17 85 

27 Auditori  RDP 6 30 18 90 

28 Auditori  SFT 4 20 18 90 

29 Auditori  VAH 1 5 18 90 

30 Auditori  KMA 6 30 17 85 

 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep 

matematika siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran, serta efektivitas 

model pembelajaran yang digunakan. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif dan statistik inferensial, serta digunakan 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 
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1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh 

dalam penelitian secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau penjelasan mengenai pemahaman konsep matematika siswa 

terhadap pembelajaran berdiferensiasi sehingga mudah untuk dipahami. Hasil 

analisis deskriptif pada pemahaman konsep matematika siswa dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

 

Hasil Tabel 4.2, menunjukkan bahwa nilai pretest dan posttest mengalami 

peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep matematika siswa. Pada tahap 

pretest, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 55, nilai terendah 5, dan rata-

rata 25,50. Setelah pembelajaran diterapkan, hasil posttest menunjukkan 

peningkatan dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 45, dan rata-rata 77,67.  

Selain itu, nilai standar deviasi memberikan gambaran terkait tingkat 

penyebaran data nilai siswa. Pada tahap pretest,  peningkatan standar deviasi 

sebesar 11,169 menunjukkan bahwa skor siswa tersebar cukup luas dari nilai rata-

rata. Hal ini mengindikasikan adanya variasi kemampuan awal yang cukup tinggi 

dalam memahami konsep matematika. Setelah perlakuan diberikan, nilai standar 

deviasi pada posttest meningkat menjadi 13,244 yang menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan siswa secara signifikan. 

 N 
 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Pretest 30  5 55 25.50 11.169 

Posttest 30  45 100 77.67 13.244 

Valid N 

(listwise) 

30      
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Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

berhasil mendorong peningkatan pemahaman konsep matematika, namun 

pencapaian siswa tetap menunjukkan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi. Hal 

ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pendekatan yang menyesuaikan 

pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa, sehingga memberikan ruang bagi 

setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya 

masing-masing. 

2. Analisis inferensial 

Statistik inferensial diterapkan dengan menganalisis data yang diperoleh 

dari sampel yang telah ditentukan, hasil analisis tersebut digeneralisasikan ke dalam 

populasi. Dalam penelitian ini, analisis inferensial dibantu oleh perangkat lunak 

IBM SPSS Statistics 25.0. Tujuan dari analisis inferensial ini adalah untuk 

memberikan jawaban terhadap hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan melalui uji-t terhadap data hasil pretest dan posttest pemahaman konsep 

matematika. 

Sebelum proses pengujian hipotesis berlangsung, hal yang perlu dilakukan 

ialah memeriksa prasyarat analisis. Tahapan uji yang diterapkan dalam statistik 

inferensial sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data hasil pretest dan 

posttest siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk pada tingkat signifikansi 5% 

atau 0,05, sesuai dengan kriteria 𝛼 = 5% (Haris, 2020). Data dianggap berdistribusi 
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normal apabila memenuhi kriteria nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji 

normalitas secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 Tabel 4.3  Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai signifikansi pada pretest 

sebesar 0,236 dan posttest sebesar 0,70. Karena nilai signifikansi posttest-pretest 

lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Hal ini 

menunjukkan bahwa data tersebar secara simetris mengikuti pola distribusi normal 

yang merupakan prasyarat penting dalam analisis parametrik. 

b. Uji Homogenitas 

 Tabel 4.4  Hasil Uji Homogenitas 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,471. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi data pretest dan potstest lebih dari 0,05, 

sehingga dapat diartikan data bersifat homogen. Dengan demikian, data 

menunjukkan kesamaan varians antar kelompok data (pretest dan posttest), 

sehingga perbandingan antar data dapat dilakukan secara valid. 

Karena data memenuhi asumsi distribusi normal dan bersifat homogen, 

maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk 

memberikan keputusan terhadap hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Pretest .957 30 .263 

Posttest .936 30 .070 

  Levene Statistic Df1 Df2 Sig. 

Hasil 

Ujian 

Based On Mean .528 1 58 .471 

Based On Median .363 1 58 .549 

Based On Median 

and With Adjusted Df 
.363 1 54.476 .549 

Based On Trimmed 

Mean 
.491 1 58 .486 
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3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Perbedaan Pemahaman Konsep Matematika Siswa sebelum dan sesudah 

Diterapkan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Division pada Materi Transformasi Geometri  

Perbedaan pemahaman konsep matematika siswa ditentukan melalui uji 

hipotesis menggunakan uji paired sample t-test. Uji ini merupakan uji parametrik 

yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan 

terhadap pemahaman konsep matematika sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) 

diberi pembelajaran (Nuryadi dkk., 2017).  

 Menurut Suryani (2019), pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji 

paired sample t-test dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) 

dengan taraf signifikansi (α = 0,05). Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka 

𝐻₀ ditolak dan 𝐻₁ diterima. Hasil uji paired sample t-test dengan berbantuan IBM 

SPSS 25.0 windows disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5  Hasil Uji Paired Sample t-Test 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig. (2-

tailed)) diperoleh sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Berdasarkan hipotesis yang telah 

ditetapkan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika 

siswa sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model 

kooperatif tipe student teams achievement divisions pada materi transformasi 

geometri. 

 

Paired Sample t-Test 

Pair pretest-posttest Sig. 0.000 
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b. Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Divisions Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa pada Materi Transformasi Geometri 

Peningkatan efektivitas pembelajaran yang diterapkan dianalisis melalui 

uji N-Gain. Uji ini digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan pemahaman 

konsep matematika siswa setelah diberikan pembelajaran. Nilai N-Gain diperoleh 

dengan membandingkan hasil pretest dan posttest. Pengujian ini dilakukan dengan 

bantuan IBM SPSS Statistics 25.0 windows. Adapun hasil uji N-Gain disajikan 

dalam Tabel 4.6. 

 Tabel 4.6  Hasil Uji N-Gain 

 

Tabel 4.6 menunjukkan persentase N-Gain tercatat sebesar 69.83%. 

Merujuk pada kriteria yang tercantum dalam Tabel 3.18, persentase tersebut 

termasuk dalam kategori cukup efektif. Dengan demikian, dapat dismpulkan bahwa 

pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions efektif terhadap pamahaman konsep matematika siswa pada 

materi transformasi geometri.

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gain_Skor 30 .29 1.00 .6983 .18384 

Gain_persen 30 28.57 100.00 69.8342 18.38352 

Valid N (listwise) 30     
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Perbedaan Pemahaman Konsep Matematika Siswa sebelum dan sesudah 

Diterapkan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Division pada Materi Transformasi Geometri  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, terdapat perbedaan hasil 

pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkannya 

pembelajaran berdiferensiasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa  setelah 

diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student 

teams achievement divisions, pemahaman konsep matematika siswa menjadi lebih 

baik, sebagaimana terlihat dari perolehan nilai rata-rata yang lebih tinggi. Hal ini 

terbukti dengan nilai pretest (sebelum perlakuan) mendapatkan rata-rata 25,50, 

sedangkan pada posttest (sesudah perlakuan) mendapatkan nilai rata-rata 77,67.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Simanjuntak & Listiani (2020) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa. Hasil yang sama juga dapat dilihat pada penelitian 

Eviana (2023) yang menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman konsep 

matematika siswa dari siklus I ke siklus II setelah diterapkannya pembelajaran 

berdiferensiasi. Hasil ini juga selaras dengan penelitian Ulumiyah (2025) bahwa 

pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa 

dapat membantu mereka mengatasi kesulitan dalam memahami konsep 

matematika. Dengan demikian, adanya pembelajaran berdiferensiasi ini tidak 
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hanya membantu, namun juga dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

Selanjutnya, hasil uji ini dikuatkan dengan adanya uji hipotesis yang 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep matematika siswa 

sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Hipotesis ditentukan setelah uji 

prasyarat (normalitas dan homogenits) terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis uji 

prasyarat, data diketahui berdistribusi normal dan bersifat homogen. Oleh karena 

itu, peneliti melanjutkan analisis dengan menggunakan uji parametrik, yaitu paired 

sample t-test. Pada uji ini diperoleh nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Hal 

ini menunjukkan 𝐻₀ ditolak, dan 𝐻₁ diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa 

terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah diterapkan 

pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions pada materi transformasi geometri. 

Analisis ini sejalan dengan Ulumiyah (2025) yang membuktikan bahwa 

uji inferensial terhadap pemahaman konsep matematika dalam pembelajaran 

berdiferensiasi pada materi  aljabar menunjukkan adanya perbedaan pemahaman 

konsep matematika siswa sebelum dan setelah diterapkannya pembelajaran 

tersebut. Selain itu, Dinillah (2024) mengindikasikan adanya perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan 

pembelajaran berdiferensiasi pada materi sudut. Yani (2023) juga menunjukkan 

adanya perbedaan antara pretest dan posttest pemahaman konsep matematika 

sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran berdiferensiasi pada materi 

persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

mendukung dalam membuktikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan 
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model kooperatif tipe student teams achievement divisions pada materi 

transformasi geometri memberikan dampak positif terhadap pemahaman konsep 

matematika. 

 

B. Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Divisions Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa pada Materi Transformasi Geometri 

Tingkat efektivitas pembelajaran pada penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji N-Gain. Uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada materi 

transformasi geometri.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-Gain sebesar 

69,83% yang menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan model 

kooperatif tipe student teams achievement divisions cukup efektif terhadap 

pemahaman konsep matematika siswa secara signifikan, meskipun efektivitasnya 

belum mencapai kategori tinggi.  

Hasil N-Gain ini selaras dengan Dinillah (2024), hasil perhitungan uji N-

Gain menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif berdiferensiasi 

berdasarkan gaya belajar tergolong cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII-D. Kategori yang sama pada Pratama & Werdhiana (2025), 

menunjukkan bahwa penggunaan e-modul berbasis model experiential learning 

dengan pendekatan berdiferensiasi cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep siswa.  Putri dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa media video animasi 
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cukup efektif terhadap pemahaman konsep siswa pada materi keliling bangun datar 

kelas III SDN sadagori 1.  

Tomlinson (2001) menyoroti betapa pentingnya memperhatikan profil 

setiap siswa dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. 

Pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions  memungkinkan setiap siswa mendapatkan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pendekatan ini juga 

mendorong kolaborasi siswa dengan berbagai gaya belajar, sehingga memberikan 

pengalaman belajar yang lebih luas bagi siswa. Temuan dalam penelitian ini juga 

menegaskan bahwa pendekatan tersebut memberikan dampak positif terhadap 

pemahaman konsep matematika siswa. Karlina dkk. (2024) mengungkapkan bahwa 

strategi pembelajaran berbasis interaksi sosial seperti pembelajaran kooperatif, 

berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan 

kognitif dan afektif siswa. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi 

dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions ini dapat 

menjadi inovasi pembelajaran yang efektif, terutama jika didukung oleh 

keterampilan guru yang memadai serta disesuaikan dengan karakteristik siswa di 

dalam kelas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa sebelum (25,50%) 

dan sesudah (77,67%) diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model 

kooperatif tipe student teams achievement divisions pada materi transformasi 

geometri. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis pretest dan posttest 

menggunakan uji paired sample t-test  yang menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (kurang dari 0,05).  

2. Pembelajaran berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams 

achievement divisions efektif terhadap pemahaman konsep matematika siswa 

pada transformasi geometri.  Keefektifan tersebut ditunjukkan oleh hasil 

perhitungan uji N-Gain yang berada pada kategori cukup efektif, dengan 

persentase sebesar 69,83%.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa saran sebagai berikut. 

1. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan 

bagaimana cara siswa memahami informasi, seperti pembelajaran 

berdiferensiasi dengan model kooperatif tipe student teams achievement 

divisions. 
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2. Peneliti lain dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan 

lebih memperdalam inovasinya dalam menyusun bahan ajar dan strategi 

pembelajaran dengan menyesuaikan aktivitas dalam kelompok yang digunakan 

sebagai alternatif siswa saling membantu dan berkolaboratif dalam memahami 

materi yang diberikan, seperti menyediakan bahan ajar yang lebih fleksibel 

seperti video untuk siswa auditori, ilustrasi visual untuk siswa visual, dan 

aktivitas fisik atau manipulatif untuk siswa kinestetik. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan 

model kooperatif selain student teams achievement divisions, serta dalam 

meneliti aspek lain dari kemampuan matematika. 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Permohonan Menjadi Validator 
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Lampiran 5 Lembar Validator 

Validator 1 
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Lampiran 6 Hasil Hitung Validitas Isi 

Identifikasi Gaya Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validitas Isi Instrumen Tes 

 

Modul Ajar 

I II

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

5 3 4 2 3 5 6 0,833333 Tinggi

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

Butir V
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) keterangan

I II

1 sampai 7 23 24 17 18 35 36 0,97222 Tinggi

V keteranganButir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1)

I II

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

3 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang

4 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

6 4 3 3 2 5 6 0,833333 Tinggi

7 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang

S1 S2 ∑S n(c-1) V keteranganButir 
Penilai 

I II

1 sampai 7 25 24 18 17 35 42 0,83333 Tinggi

V keteranganButir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1)

I II

1 sampai 12 47 46 35 34 69 72 0,95833 Tinggi

keteranganButir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) V

I II

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

7 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

9 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

10 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

11 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang

12 4 3 3 2 5 6 0,833333 Tinggi

n(c-1)Butir 
Penilai 

S1 S2 ∑S V keterangan
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Lembar Kerja Peserta Didik 

 

Power Point 

 

 

 

I II

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

3 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

4 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

7 4 3 3 2 5 6 0,833333 Tinggi

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

9 4 3 3 2 5 6 0,833333 Tinggi

10 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

11 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

12 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

13 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

14 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

Butir V
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) keterangan

I II

1 sampai 14 56 54 42 40 82 84 0,97619 Tinggi

V keteranganButir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1)

I II

1 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

2 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

3 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang 

4 3 4 2 3 5 6 0,833333 Tinggi

5 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

6 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

7 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang 

8 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

9 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

10 3 3 2 2 4 6 0,666667 Sedang 

11 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

12 3 3 2 2 4 6 0,666667

13 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

14 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

15 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

16 4 4 3 3 6 6 1 Tinggi

Butir V
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) keterangan

I II

1 sampai 16 59 60 43 44 87 96 0,90625 Tinggi

Butir 
Penilai 

S1 S2 ∑S n(c-1) V keterangan



125 
 

 
 

Lampiran 7 Uji Validitas Empiris Soal Pretest-Posttest 

 
Pretest 

No Responden 
Butir Soal  

Skor Total 
1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 4 3 3 17 

2 DOFR 4 3 2 3 2 14 

3 AFS 4 3 3 2 2 14 

4 DYAPN 4 4 3 2 2 15 

5 AZR 4 4 3 3 2 16 

6 FR 3 3 3 2 3 14 

7 SDA 3 1 2 2 2 10 

8 E 2 1 3 2 1 9 

9 NR 2 1 2 1 1 7 

10 DL 4 1 1 1 1 8 

11 NNAA 4 3 3 2 2 14 

12 HA 4 3 3 1 1 12 

13 FNM 3 2 1 1 1 8 

14 ACFM 4 1 3 2 1 11 

15 MN 3 4 3 3 1 14 

16 MSH 4 1 3 2 2 12 

17 AS 4 1 1 1 2 9 

18 MIA 4 1 1 1 2 9 

19 IW 4 1 1 1 2 9 

20 SP 4 2 3 3 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 2 3 2 1 12 

23 MBB 4 1 3 3 3 14 

24 MAS 4 3 3 2 1 13 

25 N 4 3 3 2 1 13 

       
 

        

 n 25           

 d 23           

 r tabel 0,37 0,37 0,34 0,34 0,34   

 r hitung 0,44 0,76 0,78 0,78 0,44   

 Kriteria    valid valid valid valid valid   

 Rata-rata 0,64   
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Posttest 

No Responden 
Butir Soal  

Skor Total 
1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 3 3 1 14 

2 DOFR 4 3 2 4 1 14 

3 AFS 4 3 3 2 1 13 

4 DYAPN 4 3 4 3 1 15 

5 AZR 4 3 3 3 3 16 

6 FR 4 3 3 2 3 15 

7 SDA 2 2 1 1 1 7 

8 E 4 2 4 4 1 15 

9 NR 4 2 4 3 1 14 

10 DL 4 2 3 2 1 12 

11 NNAA 4 2 2 3 1 12 

12 HA 4 3 4 3 1 15 

13 FNM 2 2 2 2 1 9 

14 ACFM 3 3 3 1 1 11 

15 MN 4 3 4 1 1 13 

16 MSH 2 1 1 1 1 6 

17 AS 4 1 1 1 1 8 

18 MIA 4 2 4 2 1 13 

19 IW 4 3 1 1 1 10 

20 SP 4 2 4 2 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 3 3 2 1 13 

23 MBB 4 3 2 3 4 16 

24 MAS 4 2 3 2 1 12 

25 N 2 2 1 1 1 7 

       
 

 n 25           

 d 23           

 r tabel 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34   

 r hitung 0,78 0,64 0,74 0,75 0,44   

 Kriteria   valid valid valid valid valid   

 Rata-rata 0,67147 
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Lampiran 8 Uji Reliabilitas Soal Pretest-Posttest  

 Reliabilitas Pretest 

No Responden  
Butir Soal  

Skor Total 
1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 4 3 3 17 

2 DOFR 4 3 2 3 2 14 

3 AFS 4 3 3 2 2 14 

4 DYAPN 4 4 3 2 2 15 

5 AZR 4 4 3 3 2 16 

6 FR 3 3 3 2 3 14 

7 SDA 3 1 2 2 2 10 

8 E 2 1 3 2 1 9 

9 NR 2 1 2 1 1 7 

10 DL 4 1 1 1 1 8 

11 NNAA 4 3 3 2 2 14 

12 HA 4 3 3 1 1 12 

13 FNM 3 2 1 1 1 8 

14 ACFM 4 1 3 2 1 11 

15 MN 3 4 3 3 1 14 

16 MSH 4 1 3 2 2 12 

17 AS 4 1 1 1 2 9 

18 MIA 4 1 1 1 2 9 

19 IW 4 1 1 1 2 9 

20 SP 4 2 3 3 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 2 3 2 1 12 

23 MBB 4 1 3 3 3 14 

24 MAS 4 3 3 2 1 13 

25 N 4 3 3 2 1 13 

 
 

     
 

 
 

     
 

 K = butir 5     
 

        

 Varian Total      7,33 

 Varian Butir 0,3933 1,2233 0,76 0,5833 0,49 3,45 

        

  Nilai Cronbach Alpha 0,66 
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 Reliabilitas Posttets 

No Responden  
Butir Soal  

Skor Total 
1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 3 3 1 14 

2 DOFR 4 3 2 4 1 14 

3 AFS 4 3 3 2 1 13 

4 DYAPN 4 3 4 3 1 15 

5 AZR 4 3 3 3 3 16 

6 FR 4 3 3 2 3 15 

7 SDA 2 2 1 1 1 7 

8 E 4 2 4 4 1 15 

9 NR 4 2 4 3 1 14 

10 DL 4 2 3 2 1 12 

11 NNAA 4 2 2 3 1 12 

12 HA 4 3 4 3 1 15 

13 FNM 2 2 2 2 1 9 

14 ACFM 3 3 3 1 1 11 

15 MN 4 3 4 1 1 13 

16 MSH 2 1 1 1 1 6 

17 AS 4 1 1 1 1 8 

18 MIA 4 2 4 2 1 13 

19 IW 4 3 1 1 1 10 

20 SP 4 2 4 2 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 3 3 2 1 13 

23 MBB 4 3 2 3 4 16 

24 MAS 4 2 3 2 1 12 

25 N 2 2 1 1 1 7 

 
 

     
 

 
 

     
 

 K = butir 5     
 

        

 Varian Total      8,36 

 Varian Butir 0,573 0,42 1,21 0,917 0,627 3,74 

        

  Nilai Cronbach Alpha 0,69 
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Lampiran 9 Uji Tingkat Kesukaran Soal Pretest-Posttest 

 Pretest  

No Responden  
Butir Soal  Skor 

Total 1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 4 3 3 17 

2 DOFR 4 3 2 3 2 14 

3 AFS 4 3 3 2 2 14 

4 DYAPN 4 4 3 2 2 15 

5 AZR 4 4 3 3 2 16 

6 FR 3 3 3 2 3 14 

7 SDA 3 1 2 2 2 10 

8 E 2 1 3 2 1 9 

9 NR 2 1 2 1 1 7 

10 DL 4 1 1 1 1 8 

11 NNAA 4 3 3 2 2 14 

12 HA 4 3 3 1 1 12 

13 FNM 3 2 1 1 1 8 

14 ACFM 4 1 3 2 1 11 

15 MN 3 4 3 3 1 14 

16 MSH 4 1 3 2 2 12 

17 AS 4 1 1 1 2 9 

18 MIA 4 1 1 1 2 9 

19 IW 4 1 1 1 2 9 

20 SP 4 2 3 3 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 2 3 2 1 12 

23 MBB 4 1 3 3 3 14 

24 MAS 4 3 3 2 1 13 

25 N 4 3 3 2 1 13 

Rata-rata 3,68 2,16 2,52 2 1,64  

Skor Maximal 4 4 4 4 4  

Tingkat kesukaran 0,92 0,54 0,63 0,50 0,41  

Kriteria  Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang  
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  Posttest  

No Responden  
Butir Soal  Skor 

Total 1a 1b 2a 2b 2c 

1 AN 4 3 3 3 1 14 

2 DOFR 4 3 2 4 1 14 

3 AFS 4 3 3 2 1 13 

4 DYAPN 4 3 4 3 1 15 

5 AZR 4 3 3 3 3 16 

6 FR 4 3 3 2 3 15 

7 SDA 2 2 1 1 1 7 

8 E 4 2 4 4 1 15 

9 NR 4 2 4 3 1 14 

10 DL 4 2 3 2 1 12 

11 NNAA 4 2 2 3 1 12 

12 HA 4 3 4 3 1 15 

13 FNM 2 2 2 2 1 9 

14 ACFM 3 3 3 1 1 11 

15 MN 4 3 4 1 1 13 

16 MSH 2 1 1 1 1 6 

17 AS 4 1 1 1 1 8 

18 MIA 4 2 4 2 1 13 

19 IW 4 3 1 1 1 10 

20 SP 4 2 4 2 1 13 

21 NAK 4 2 3 3 1 13 

22 RM 4 3 3 2 1 13 

23 MBB 4 3 2 3 4 16 

24 MAS 4 2 3 2 1 12 

25 N 2 2 1 1 1 7 

Rata-rata 3,64 2,4 2,72 2,2 1,28  

Skor Maks 4 4 4 4 4  

Tingkat Kesukaran 0,91 0,6 0,68 0,55 0,32  

Kriteria  Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang  
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Lampiran 10 Kisi-kisi Identifikasi Gaya Belajar 

KISI-KISI IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR 

A. Pengantar  

Gaya belajar merupakan aspek utama dalam penelitian ini. Peneliti 

mengidentifikasi gaya belajar sebagai dasar untuk membentuk kelompok 

heterogen, yang didasarkan pada tipe gaya belajar siswa, yaitu visual, auditori, 

dan kinestetik. Dalam penentuannya angket identifikasi gaya belajar 

diintegrasikan dengan prinsip aktivitas pembelajaran yang terdiri dari: stimulus 

belajar, penilaian dan motivasi, respon yang dipelajari, dan pemakaian dan 

pemindahan (Fitriani et al., 2014). Adapun kisi-kisi identifikasi gaya belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel Kisi-kisi Idenfitikasi Gaya Belajar Berdasarkan Prinsip Aktivitas 

Pembelajaran Matematika 

Prinsip Deskripsi Butir Soal 
No. 

Butir 

Stimulus 

Belajar 

Siswa mampu 

menerima 

stimulus 

berbentuk 

secara 

langsung 

dengan visual, 

auditori, 

maupun 

kinestetik 

(praktik). 

Saat guru memberikan pengantar 

materi, saya lebih mudah 

memahami jika... 

a. Menyaksikan vidio atau 

gambar melalui tayangan 

PPT yang ditampilkan. 

b.  Mendengarkan penjelasan 

yang disampaikan secara 

langsung dengan jelas dan 

terstruktur. 

c. Kegiatan langsung yang 

melibatkan gerakan. 

1 

Saat guru mengingatkan materi 

sebelumnya, saya lebih 

memahami jika:.. 

a. Membaca catatan 

dipertemuan lalu. 

b. Mendengarkan penjelasan 

guru  secara langsung. 

c. Mengerjakan latian soal 

secara langsung. 

2 

Saat guru mengaitkan materi 

sebelumnya dengan materi baru, 

saya lebih memahami jika... 

a. Melihat diagram, gambar, 

atau ilustrasi yang 

mendukung penjelasan. 

3 
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b. Mendengarkan penjelasan 

atau diskusi yang 

disampaikan dengan jelas. 

c. Melakukan aktivitas 

langsung, seperti praktik atau 

simulasi. 

Ketika guru memberikan 

pertanyaan pemantik/inti, saya 

cenderung lebih mudah 

menyelesaikannya jika: 

a. Melihat contoh berupa 

grafik, tabel, atau visualisasi 

soal. 

b. Mendengarkan penjelasan 

atau petunjuk secara lisan 

dari guru. 

c. Mencoba mengerjakan 

secara langsung dengan 

menulis atau 

mempraktikkannya. 

4 

Perhatian 

dan 

Motivasi. 

Menumbuhkan 

perhatian dan 

motivasi antara 

lain melalui 

cara 

menyampaikan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai, 

menggunakan 

pengajaran 

yang menarik, 

dan 

mengadakan 

pengulangan 

informasi. 

Guru membuat saya lebih 

semangat belajar jika 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan... 

a. Menunjukkan gambar atau 

grafik yang menggambarkan 

apa yang akan dipelajari. 

b. Memberikan penjelasan yang 

jelas dengan cara bercerita 

atau memberikan contoh 

yang relevan. 

c. Mengajak saya untuk 

langsung mencoba atau 

berlatih dengan cara yang 

menyenangkan. 

5 

Ketika guru mengajar dengan 

cara yang lebih menarik dari 

biasanya, saya lebih memahami 

jika... 

a. Menggunakan media visual 

seperti gambar, video, atau 

presentasi interaktif. 

b. Memberikan penjelasan yang 

jelas dengan intonasi yang 

variatif dan bercerita. 

c. Melibatkan  kegiatan 

langsung seperti eksperimen, 

6 



133 
 

 
 

permainan, atau diskusi 

kelompok. 

Jika guru meminta memahami 

materi pelajaran yang sudah 

disampaikan, saya lebih tertarik 

dengan... 

a. Melihat rangkuman, atau 

video yang memperjelas 

konsep yang dipelajari. 

b. Mendengarkan penjelasan 

ulang atau diskusi mengenai 

materi tersebut. 

c. Mengerjakan soal latihan atau 

proyek yang memungkinkan 

untuk menerapkan materi 

secara langsung. 

7 

Respon 

pembelajaran 

Keterlibatan 

siswa terhadap 

materi yang 

disampaikan, 

pengolahan 

informasi 

secara internal 

(memecahkan 

masalah atau 

mengerjakan 

soal), 

berpatisipasi 

aktif dalam 

kegiatan 

belajar 

(evaluasi). 

Jika guru kurang jelas dalam 

menyampaikan materi, saya lebih 

suka menanggapi dengan...  

a. Melihat kembali catatan atau 

materi yang tertulis untuk 

mencari informasi lebih 

lanjut. 

b. Bertanya langsung kepada 

guru atau teman untuk 

mendapatkan penjelasan 

tambahan.  

c. Mencoba untuk memahami 

materi dengan cara 

mempraktikkannya atau 

melakukan latihan soal. 

8 

Ketika memecahkan masalah 

matematika, saya merasa lebih 

mudah jika saya:.. 

a. Melihat contoh soal yang 

dipecahkan langkah demi 

langkah. 

b. Mendengarkan penjelasan 

atau petunjuk dari guru atau 

teman. 

c. Mencoba langsung 

menyelesaikan soal atau 

menggunakan alat bantu. 

9 

Saat guru memberikan masukan 

pada hasil pekerjaan, saya lebih 

mudah memahami dengan... 

10 
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a. Melihat catatan, coretan, atau 

tanda langsung pada 

pekerjaan saya. 

b. Mendengarkan penjelasan 

secara rinci dari guru 

mengenai masukan tersebut. 

c. Mencoba memperbaiki 

pekerjaan saya secara 

langsung berdasarkan arahan 

guru. 

Pemakaian 

dan 

pemindahan 

(Daya ingat) 

kesanggupan 

menyimpan 

informasi yang 

tidak terbatas 

jumlahnya dan 

mengaitkan 

materi dengan 

situasi yang 

berbeda. 

Untuk mengingat materi yang 

telah dipelajari, saya cenderung... 

a. Menghafal dengan cara 

membaca materi secara 

berulang. 

b. Meminta bantuan teman 

untuk menjelaskan materi 

yang telah dipelajari.  

c. Membuat karya seni yang 

berkaitan langsung dengan 

materi. 

11 

Saat guru mencoba menjelaskan 

konsep materi dengan 

mengaitkannya pada situasi 

kehidupan nyata,  saya lebih 

mudah memahami dengan... 

a. Melihat secara langsung 

gambar atau contoh visual 

yang relevan. 

b. Mendengarkan penjelasan 

yang menghubungkan materi 

dengan pengalaman sehari-

hari. 

c. Dapat terlibat langsung dalam 

situasi tersebut atau mencoba 

menerapkannya sendiri. 

12 
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Lampiran 11 Skor Identifikasi Gaya Belajar 

Nama Skor Siswa 

Visual Auditori Kinestetik 

AAM 8 5 0 

AZM 5 4 3 

AGR 7 2 3 

FMA 6 2 4 

HP 7 4 1 

JFK 7 5 0 

MAR 6 5 1 

AM 2 3 7 

FRN 3 3 6 

KINI 2 4 6 

KWAN 1 1 10 

MAY 2 4 6 

SKA 3 4 5 

UGI 1 2 9 

ALR 3 5 4 

ARF 4 8 0 

ATVZ 4 6 2 

DNR 3 7 2 

FHS 4 5 3 

FA 0 8 4 

GP 2 8 2 

HNA 2 6 4 

HM 2 10 0 

MMAA 2 8 2 

NBS 2 9 1 

NRZ 1 8 4 

RDP 3 8 1 

SFT 2 6 4 

VHA 6 4 2 

KMA 2 10 0 
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Lampiran 12 Rubrik Penilaian Tes Pemahaman Konsep Matematika 

Rubrik penilaian setiap indikator 

Indkator Skor Kriteria  

Menjelaskan 

kembali 

konsep yang 

telah 

dipelejari. 

4 Mampu merepresentasikan konsep transalasi (titik, bidang 

atau garis) pada bidang koordinat kartesius dan 

menjelasakn kembali dengan kata-kata sendiri dengan 

benar. 

3 Mampu menyatakan ulang konsep translasi (titik, bidang 

atau garis) yang telah direpresentasikan pada bidang 

koordinat kartesius dengan kata-kata sendiri namun belum 

benar. 

2 Mampu menggambarkan konsep translasi (titik, bidang 

atau garis) tanpa menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. 

1 Hanya memberikan jawaban tanpa merepresentasikan atau 

menjelaskan kembali konsep translasi. 

0 Tidak dapat menuliskan jawaban sama sekali. 

Menerapkan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi yang 

berbeda 

4 Mampu menentukan (jarak translasi, bayangan titik, 

bidang, atau garis) berdasarkan konsep yang telah 

dipelajari dengan benar dan langkah-langkah dijelaskan 

dengan rinci. 

3 Mampu menentukan (jarak translasi, bayangan titik, 

bidang, atau garis) berdasarkan konsep yang telah 

dipelajari, namun terdapat kesalahan dalam penerapan atau 

hasilnya belum sepenuhnya benar. 

2 Mampu menentukan (jarak translasi, bayangan titik, 

bidang, atau garis) tetapi tidak mencantumkan langkah-

langkah yang mendasarinya. 

1 Hanya mampu menuliskan informasi yang terdapat pada 

soal tanpa menunjukkan penguasaan konsep. 

0 Tidak dapat menuliskan jawaban sama sekali. 

Memecahkan 

masalah 

dengan benar 

berdasarkan 

konsep yang 

mereka 

pahami. 

4 Mampu menentukan gradien, menghitung titik-titik atau 

persamaan garis dengan benar. 

3 Mampu menentukan gradien, menghitung titik-titik atau 

persamaan garis, namun terdapat kesalahan. 

2 Mampu menentukan gradien, tetapi tidak dapat 

menentukan persamaan garis. 

1 Hanya menuliskan informasi yang terdapat pada soal tanpa 

menunjukkan penguasaan konsep. 

0 Tidak memberikan jawaban sama sekali. 
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Rubrik Penilaian Jawaban Pretest 

No. 

Soa

l 

Contoh Produk Siswa Yang Mencapai Kriteria 

Indtikator 

Pemahaman 

Konsep 

Skor 

maksima

l 

Tota

l 

Skor 

1 a. Tentukan titik-titik koordinat baru dari 

bangun datar tersebut setelah 

translasi! 

Jawab. 

Diketahui titik pada koordinat kartesius: 

 𝐴(2,3) 

  𝐵(2,6) 

 𝐶(5,6) 

 𝐷(5,3) 

Jika titik D(5,3) di translasikan menjadi 

D′(𝟗, 𝟖) maka banyangan titik 𝐵′𝐶′𝐷′ 
adalah… 

Langkah I 

Mencari T(a,b) 

Jika      (𝑥, 𝑦)              (𝑥′, 𝑦′)      

Maka (𝑥′, 𝑦′) =  (𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏)       

 𝑇(𝑎, 𝑏) = (𝑥′ − 𝑥,  𝑦′ − 𝑦)  

 𝑻(𝒂, 𝒃) = (𝟗 − 𝟓, 𝟖 − 𝟑) = (𝟒, 𝟓)     

Langkah II 

Mencari bayangan titik 𝐴′𝐵′𝐶′: 

 𝐴′ = (2 + 4, 3 + 5) = (6, 8) 

 𝐵′ = (2 + 4, 6 + 5) = (6, 11) 

 𝐶′ = (5 + 4, 6 + 5) = (9, 11) 

Atau dapat diselesaikan dengan 

penjumlahan matriks. 

 𝐴′ = (2
3
) + (4

5
) = (6

8
) 

 𝐵′ = (2
6
) + (4

5
) = ( 6

11
) 

Menerapkan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi yang 

berbeda. 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

T (a,b) 
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 𝐶′ = (5
6
) + (4

5
) = ( 9

11
) 

b. Gambar dan jelaskan bagaimana 

proses translasi tersebut terjadi! 

Jawab.  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas bangun datar 

mengalami perubahan posisi sejauh 

(𝟒, 𝟓) dimana posisi awal bangun datar 

pada posisi 𝐴(2, 3), 𝐵(2, 6), 𝐶(5, 6), dan 

𝐷(5, 3) bergeser di posisi 𝐴′(6, 8), 

𝐵′(6, 11), 𝐶′(9, 11), dan 𝐷′(9, 8). 

Langkah II (membuktikan transalasi 

hanya merubah posisi tanpa merubah 

bentuk dan ukuran). 

Hal ini dapat dibuktikan dengan 

menentukan jarak, besar sudut dan luas 

kedua segitiga sama. 

1. Jarak 𝐴𝐵 = 𝐴′𝐵′, 𝐵𝐶 = 𝐵′𝐶′, 𝐶𝐷 =

𝐶′𝐷′, dan 𝐷𝐴 = 𝐷′𝐴′. 

Jarak 𝑨𝑩 = 𝑨′𝑩′ 

 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = √(2 − 2)2 + (6 − 3)2 

= √02 + (−3)2 

= √0 + 9 

= √𝟗 = 𝟑 

  𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ = √(6 − 6)2 + (11 − 8)2 

= √02 + (3)2 

= √0 + 9 

= √𝟗 = 𝟑 

Jarak 𝑩𝑪 = 𝑩′𝑪′ 

 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = √(5 − 2)2 + (6 − 6)2 

Menjelaskan 

kembali 

konsep yang 

telah 

dipelajari. 

4 
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= √(3)2 + 02 

= √9 + 0 

= √𝟗 = 𝟑 

 𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ = √(9 − 6)2 + (11 − 11)2 

= √32 + 02 

= √9 + 0 

= √𝟗 = 𝟑 

Jarak 𝑪𝑫 = 𝑪′𝑫′ 

 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = √(5 − 5)2 + (3 − 6)2  

= √02 + 32 

= √0 + 9 

= √𝟗 = 𝟑 

 

 𝐶′ 𝐷′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √(9 − 9)2 + (8 − 11)2 

= √02 + 32 

= √0 + 9 

= √𝟗 = 𝟑 

𝐷𝐴̅̅ ̅̅ = √(2 − 5)2 + (3 − 3)2  

= √32 + 02 

= √9 + 0 

= √𝟗 = 𝟑 

𝐷′𝐴′̅̅ ̅̅ ̅̅ = √(6 − 9)2 + (8 − 8)2  

= √32 + 02 

= √9 + 0 

= √𝟗 = 𝟑 

2. Ukuran bidang 

Jarak antara dua titik secara berurutan 

pada bangun datar sebelum dan 

sesudah melalui proses translasi 

memiliki panjang yang sama. Dengan 

demikian, bayangan bangun datar 

dengan titik-titik 𝐴𝐵𝐶𝐷 tidak 

mengalami perubahan ukuran setelah 

berpindah ke posisi baru dengan titik-

titik 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ akibat translasi. 
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3. Besar sudut  

Bidang menunjukkan bangun datar 

persegi. Sudut pada bangun datar 

persegi sudut siku-siku 90𝑜. Translasi 

hanya memindahkan posisi bangun 

tanpa merotasi atau merubah bentuk, 

sehingga sudut tidak berubah. 

 

2 a. Tentukan persamaan garis baru setelah 

ditranslasikan! 

Diketahui  

  𝑦 = 2𝑥 + 3  

 𝑇 (−4,2) 

Jawab. 

Langkah I 

Jika      (𝑥, 𝑦)              (𝑥′, 𝑦′) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥

𝑦
) + (

𝑎

𝑏
) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥

𝑦
) + (

−4

2
) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥 + (−4)

𝑦 + 2
) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥 − 4

𝑦 + 2
) 

Maka  

 𝑥′ = 𝑥 − 4 

 𝑦′ = 𝑦 + 2 

Langkah II (subtiusikan nilai 𝑥 𝑑𝑎 𝑦 

pada persamaan garis  𝑦 = 2𝑥 + 3)   

Didapatkan: 

 𝑥 = 𝑥′ + 4 

 𝑦 = 𝑦′ − 2 

 𝑦′ − 2 = 2(𝑥′ + 4) + 3 

 𝑦′ − 2 = 2𝑥′ + 8 + 3 

 𝑦′ = 2𝑥′ + 8 + 3 − 2 (kedua ruas di 

kurangi 2) 

Menerapkan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi yang 

berbeda. 

4 

 

 

 

 

 

12 

 

T (a,b) 
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  𝒚′ = 𝟐𝒙′ + 𝟗 

b. Jika gradien dari persamaan garis 𝑦 =

2𝑥 + 3 adalah 2, maka tetukan titik-

titik yang dilintasi oleh garis hasil 

translasi tersebut dan hitunglah 

apakah gradien garis bayangan setelah 

translasi tetap 2!  

➢ Titik pada bayangan garis 

1. Jika titik 𝒙′ = −𝟐 maka  

𝑦′ = 2(−2) + 9 = −4 + 9 = 5 

Maka titik yang diperoleh (−𝟐, 𝟓) 

2. Jika titik 𝒙′ = −𝟏 maka 

𝑦′ = 2(−1) + 9 = −2 + 9 = 7 

Maka titik yang diperoleh (−1,7) 

3. Jika titik 𝒙′ = 𝟎 maka 

𝑦′ = 2(0) + 9 = 0 + 9 = 9 

Maka titik yang diperoleh (0,9) 

4. Jika titik 𝒙′ = −𝟐 maka 

𝑦′ = 2(1) + 9 = 2 + 9 = 11 

Maka titik yang diperoleh (1,11) 

5. Jika titik 𝒙′ = −𝟐 maka 

𝑦′ = 2(2) + 9 = 4 + 9 = 13 

Maka titik yang diperoleh (2,13) 

➢ Gradien pada kedua garis 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
  

Jika diambil titik (1,11) dan (2,13) 

𝑚 =
13 − 11

2 − 1
=

2

1
= 𝟐 

Jika diambil titik (0,9) dan (2,13) 

Maka  

𝑚 =
13 − 9

2 − 0
=

4

2
= 𝟐 

 

Memecahka

n masalah 

dengan 

benar 

berdasarkan 

konsep yang 

mereka 

pahami. 

4 
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Dengan demikian menunjukan bahwa 

gradien sebelum dan setelah 

ditranslasikan memiliki kemiringan sama 

yakni m = 𝟐. 

c. Gambar kedua persamaan garis pada 

bidang koordinat serta jelaskan 

bagaimana translasi mempengaruhi 

posisi garis di bidang koordinat 

kartesius! 

 

Berdasarkan gambar tersebut 

menunjukkan bahwa translasi hanya 

memindahkan posisi garis tanpa 

mengubah gradien atau kemiringannya. 

Secara geometris: 

1. Translasi dengan vektor (−4,2) 

berarti: 

• Garis bergeser ke kiri sejauh 

4 satuan. 

• Garis bergeser ke atas sejauh 

2 satuan. 

2. Gradien Tetap Sama: Translasi 

tidak memengaruhi kemiringan 

garis karena hubungan antara x 

dan y tetap linier. 

Menjelaskan 

kembali 

konsep yang 

telah 

dipelajari. 

 

4 
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Dengan demikian garis yang telah 

ditranslasikan tetap sejajar dengan garis 

awal, hanya posisi atau lokasi garis yang 

berubah di bidang kartesius. 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Rubrik Penilaian Jawaban Posttest 

No. 

Soa

l 

Contoh Produk Siswa Yang Mencapai 

Kriteria 

Indtikator 

Pemahaman 

Konsep 

Skor 

maksima

l 

Tota

l 

Skor 

1 a. Hitunglah jarak pergeseran lukisan 

dari posisi awal ke-posisi akhir pada 

bidang koordinat kartesius! 

Jawab.  

Langkah I 

Diketahui: 

Titik bangun datar (posisi awal) 

 𝐴(2,3) 

  𝐵(4,1) 

 𝐶(3,4) 

Titik banyangan bangun datar (posisi 

akhir) 

 𝐴′(−4,−2) 

 𝐵′(−2,−4) 

 𝐶′(−3,−1) 

 

Langkah II (mencari jarak translasi) 

𝐴′ − 𝐴 = (
−4

−2
) − (

2

3
) = (

−6

−5
) 

𝐵′ − 𝐵 = (
−2

−4
) − (

4

1
) = (

−6

−5
) 

𝐶′ − 𝐶 = (
−3

−1
) − (

3

4
) = (

−6

−5
) 

Maka jarak translasi antara titik-titik pada 

bangun datar di atas adalah (−6
−5

). 

Menerapkan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi yang 

berbeda. 

4 8 

b. Apakah peristiwa tersebut memuat 

konsep translasi? Jika iya, jelaskan 

bagaimana pergeseran itu terjadi dan 

perubahan apa saja yang terjadi, 

seperti posisi, bentuk, atau ukuran! 

Jawab. 

Langkah I (analisis berdasarkan 

gambar) 

Iya, karena Setiap titik pada bangun datar 

𝐴𝐵𝐶 bergeser dengan jarak yang sama 

sejauh (-6, -5), sehingga menbentuk 

segitiga bayangan 𝐴′𝐵′𝐶′. Dengan 

Menjelaskan 

kembali 

konsep yang 

telah 

dipelajari. 

4 
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demikian transalsi hanya merubah posisi 

tanpa merubah ukuran dan bentuk. 

 

Langkah II (membuktikan transalasi 

hanya merubah posisi tanpa merubah 

bentuk dan ukuran). 

Hal ini dapat dibuktikan dengan 

menentukan jarak, besar sudut dan luas 

kedua segitiga sama. 

4. Jarak 𝐴𝐵 = 𝐴′𝐵′, 𝐵𝐶 =

𝐵′𝐶′, 𝑑𝑎𝑛 𝐶𝐴 = 𝐶′𝐴′. 

Jarak 𝑨𝑩 = 𝑨′𝑩′ 

 𝐴𝐵 = √(4 − 2)2 + (1 − 3)2 

= √22 + (−2)2 

= √4 + 4 

= √𝟖 

  𝐴′𝐵′ =

√(−2 − (−4))
2
+ (−4 − (−2))

2
 

= √22 + (−2)2 

= √4 + 4 

= √𝟖 

Jarak 𝑩𝑪 = 𝑩′𝑪′ 

 𝐵𝐶 = √(3 − 4)2 + (4 − 1)2 

= √(−1)2 + 32 

= √1 + 9 

= √𝟏𝟎 

 𝐵′𝐶′ =

√(−3 − (−2))
2
+ (−1 − (−4))

2
 

= √(−1)2 + 32 

= √1 + 9 

= √𝟏𝟎 

Jarak 𝑪𝑨 = 𝑪′𝑨′ 

 𝐴𝐶 = √(3 − 2)^2 + (4 − 3)^2  

= √12 + 12 

= √𝟐 

 𝐴′𝐶′ =

√(−3 − (−4))
2
+ (−1 − (−2))

2
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= √12 + 12 

= √𝟐 
 

5. Luas segitiga 𝐴𝐵𝐶 = 𝐴′𝐵′𝐶′ 

Luas= 𝟏

𝟐
∣ 𝒙𝟏(𝒚𝟐 − 𝒚𝟑) + 𝒙𝟐(𝒚𝟑 − 𝒚𝟏) + 𝒙𝟑

(𝒚𝟏 − 𝒚𝟐) ∣ 

Luas segitiga 𝑨𝑩𝑪 

Luas =
1

2
∣ 2(1 − 4) + 4(4 − 3) +

3(3 − 1) ∣ 

Luas =
1

2
∣ 2(−3) + 4(1) + 3(2) ∣ 

Luas =
1

2
∣ −6 + 4 + 6 ∣ 

Luas=
1

2
∣ 4 ∣ 

Luas =
1

2
× 4 = 𝟐 

 

Luas segitiga 𝑨′𝑩′𝑪′ 

Luas =
1

2
∣ −4((−4) − (−1)) +

(−2)((−1) − (−2)) +

(−3)((−2) − (−4)) ∣ 
Luas =

1

2
∣ −4(−3) + (−2)(1) +

(−3)(2) ∣ 

Luas =
1

2
∣ 12 − 2 − 6 ∣ 

Luas =
1

2
∣ 4 ∣ 

Luas =
1

2
 × 4 = 𝟐 

Jika satuan luas dalam segitiga 

dimisalkan dalam meter (m), maka 

kedua segitiga memiliki luas 2𝑚2. 

 

6. Sudut 𝐴 = 𝐴′, 𝐵 = 𝐵′, 𝑑𝑎𝑛 𝐶 = 𝐶′. 

Diketahui: 

 𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = √8 

 𝐵′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = √10 

 𝐴′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = √2 
Setiap sudut pada segitiga 

𝐴𝐵𝐶 dan 𝐴′𝐵′𝐶′ pasti memiliki besar 

sudut yang sama, jika memiliki 

panjang sisi yang sama. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan menghitung besar 

sudut pada segitiga 𝐴𝐵𝐶 dan 𝐴′𝐵′𝐶′ 

dengan menggunakan aturan cosinus. 
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Sudut 𝐴 = 𝐴′ 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐴 =
𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2

2 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐
 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐴′ =  
𝑏′2 + 𝑐′2 − 𝑎′2

2 ⋅ 𝑏′ ⋅ 𝑐′
 

 

Sudut 𝐵 = 𝐵′ 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐵 =
𝑎2 + 𝑐2 − 𝑏2

2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑐
 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐵 =
𝑎′2 + 𝑐′2 − 𝑏′2

2 ⋅ 𝑎′ ⋅ 𝑐′
 

 

Sudut 𝐶 = 𝐶′ 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐶 =
𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2

2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏
 

 

𝐶𝑜𝑠 ∠𝐶′ =
𝑎′2 + 𝑏′2 − 𝑐′2

2 ⋅ 𝑎′ ⋅ 𝑏′
 

 

2 a. Tentukan persamaan garis 𝐺 setelah 

melalui proses translasi! 

Cara I  

Langkah I (mentraslasikan titik-titik 

yang dilintasi persamaan garis G) 

Diketahui garis G dengan titik: 

 𝐶(−4,−3) 

 𝐷(−2,−1) 

 dan  𝑇(4, −3) 

 

(𝑥, 𝑦)              (𝑥′, 𝑦′) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥

𝑦
) + (

𝑎

𝑏
) 

𝐶′ = (
−4

−3
) + (

4

−3
) = (

0

−6
) 

𝐷′ = (
−2

−1
) + (

4

−3
) = (

2

−4
) 

Maka persamaan garis yang dilintasi 

persamaan garis G’ adalah 𝐶’(0, −6) dan 

𝐷’(2, −4). 

Menerapkan 

konsep 

dalam 

berbagai 

situasi yang 

berbeda. 

4 12 

T (a,b) 
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Langkah II (menentukan persamaan 

garis G’) 

𝒚 –  𝒚𝟏

𝒙 –  𝒙𝟏
=

𝒚𝟐 –  𝒚𝟏

𝒙𝟐 –  𝒙𝟏
 

𝑦 –  6

𝑥 –  0
=

−4 – (− 6_

2 –  0
 

𝑦 –  6

𝑥 –  0
=

2

2 
 

2(𝑦 –  6) = −2(𝑥 − 0) 

2𝑦 − 12 = 2𝑥 

𝑦 − 6 = 𝑥 (𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑔𝑖 2) 

𝑦 = 𝑥 − 6 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 − 𝑦 − 6 = 0 

Maka persamaan garis G setelah melalui 

translasi adalah  

𝒚 = 𝒙 − 𝟔 atau 𝒙 − 𝒚 − 𝟔 = 𝟎 

Cara II  

Langkah I (mencari persamaan garis 

G) 

Diketahui persamaan garis G dengan titik  

𝐶(−4,−3) dan 𝐷(−2,−1). 

𝒚 –  𝒚𝟏

𝒙 –  𝒙𝟏
=

𝒚𝟐 –  𝒚𝟏

𝒙𝟐 –  𝒙𝟏
 

𝑦 –  (−3)

𝑥 –  (−4)
=

−1 – (− 3)

−2 –  (−4)
 

𝑦 + 3

𝑥 + 4
=

2

2 
 

2(𝑦 + 3) = 2(𝑥 + 4) 

2𝑦 + 6 = 2𝑥 + 8 

2𝑦 = 2𝑥 + 8 − 6 

2𝑦 = 2𝑥 + 2 

𝑦 = 𝑥 + 1 (𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑔𝑖 2) 

 𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 

Diperoleh persamaan garis G dengan titik 

lintasan 𝐶(−4,−3) dan 𝐷(−2,−1) 

adalah 𝑦 = 𝑥 + 1 

Langkah II (mentranlasikan 

persamaan garis G) 

Diketahui 𝑇(4, −3) 
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(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥

𝑦
) + (

𝑎

𝑏
) 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥

𝑦
) + (

4

−3
) 

 

(
𝑥′

𝑦′
) = (

𝑥 + 4

𝑦 − 3_
) 

 𝑥 = 𝑥′ − 4 

 𝑦 = 𝑦′ + 3 

Substitusikan pada 𝑦 = 𝑥 + 1 

𝑦 + 3 = 𝑥 − 4 + 1 

𝑦 = 𝑥 − 4 + 1 − 3 

𝑦 = 𝑥 − 6 

Diperoleh persamaan garis G’ adalah 

𝑦 = 𝑥 − 6 

b. Buktikan bahwa persamaan garis G 

sebelum dan sesudah melalui proses 

translasi memiliki kemiringan yang 

sama! 

 

Cara I (mencari gradien dengan 

mencari titik-titik dari persamaan 

garis sebelum dan sesudah melalui 

proses translasi) 

Diketahui: 

Bentuk gradien persamaan garis lurus 

 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
  

• Gradien G 

 𝐶(−4,−3) 

 𝐷(−2,−1) 

𝑚 =
−1 − (−3)

−2 − (−4)
=

2

2
= 1 

• Gradien G’ 

 𝐶′(0, −6) 

 𝐷′(2, −4) 

𝑚 =
−4 − (−6)

2 − 0
=

2

2
= 1 

 

Memecahka

n masalah 

dengan benar 

berdasarkan 

konsep yang 

mereka 

pahami. 

4 
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Cara II (Mencari gradien melalui 

persamaan garis). 

➢ Diketahui persamaan garis G dengan 

titik  𝐶(−4,−3) dan 𝐷(−2,−1). 

𝒚 –  𝒚𝟏

𝒙 –  𝒙𝟏
=

𝒚𝟐 –  𝒚𝟏

𝒙𝟐 –  𝒙𝟏
 

𝑦 –  (−3)

𝑥 –  (−4)
=

−1 – (− 3)

−2 –  (−4)
 

𝑦 + 3

𝑥 + 4
=

2

2 
 

2(𝑦 + 3) = 2(𝑥 + 4) 

2𝑦 + 6 = 2𝑥 + 8 

2𝑦 = 2𝑥 + 8 − 6 

2𝑦 = 2𝑥 + 2 

𝑦 = 𝑥 + 1 (𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑔𝑖 2) 

 𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 

Diperoleh persamaan garis G dengan titik 

lintasan 𝐶(−4,−3) dan 𝐷(−2,−1) 

adalah 𝑦 = 𝑥 + 1. 

Berdasarkan materi yang sudah dipelajari 

jika 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑐 maka gradien(m) adalah 

a. 

Maka gradien persamaan garis 𝑦 = 𝑥 + 1 

Adalah 1. 

➢ Diketahui Persamaan garis G’ dengan 

titik  𝐶′(0, −6) dan 𝐷′(2, −4) . 

𝑦 –  6

𝑥 –  0
=

−4 – (− 6_

2 –  0
 

𝑦 –  6

𝑥 –  0
=

2

2 
 

2(𝑦 –  6) = −2(𝑥 − 0) 

2𝑦 − 12 = 2𝑥 

𝑦 − 6 = 𝑥 (𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑔𝑖 2) 

𝑦 = 𝑥 − 6 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 − 𝑦 − 6 = 0 

Maka persamaan garis G setelah melalui 

translasi adalah  

𝒚 = 𝒙 − 𝟔 atau 𝒙 − 𝒚 − 𝟔 = 𝟎 
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Maka gradien persamaan garis  

𝒚 = 𝒙 − 𝟔  Adalah 1. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa 

kadua persamaan garis lurus sebelum dan 

sesudah melalui proses translasi memiliki 

kemiringan (m) yang sama. 

c. Gambar kedua persamaan garis dan 

jelaskan bagaimana hasil translasi 

mempengaruhi posisi persamaan garis 

𝐺′! 

Jawab. 

Langkah I (Representasi kedua 

persamaan garis) 

Berikut bentuk persamaan garis yang 

melintasi titik pangkal 𝐶(−4,−3) dan 

titik akhir 𝐷(−2,−1) dan persamaan 

garis yang melintasi titik 𝐶′(0,−6) dan 

𝐷′(2, −4). 

 

Langkah II (Analisis pengaruh 

translasi yang terjadi) 

- Perpindahan Posisi: Translasi 

sebesar vektor (4, −3) menggeser 

posisi garis sejauh 4 unit ke kanan 

dan 3 unit ke bawah. 

- Translasi hanya merubah posisi 

tanpa merubah gradien. Hal ini 

dibuktikan kedua garis sejajar 

karena memiliki gradien yang sama 

(𝑚 = 1) yang menunjukkan kedua 

arah vektor sama. (Arah vektor 

sama- sama ke atas) 

Menjelaskan 

kembali 

konsep yang 

telah 

dipelajari. 

4 
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- Selain itu kedua  garis memiliki 

panjang yang sama sama. 

Panjang vektor: 

 𝐶𝐷 = ((−2 − (−4), (−1 −

(−3)) = (𝟐, 𝟐) 

 𝐶′𝐷′ = ((2 − 0, (−4 − (−6)) =

(𝟐, 𝟐) 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa translasi hanya merubah posisi. 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 13 Soal Pretest-Posttest 

Pretest 

 

Nama  : 

Kelas   : 

No absen : 

Soal Esai 

Jawablah soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Bangun datar berbentuk persegi panjang memiliki titik-titik koordinat awal di 

𝐴(2, 3), 𝐵(2, 6), 𝐶(5, 6), dan 𝐷(5, 3) pada bidang koordinat kartesius. Bangun 

datar ini kemudian dipindahkan ke posisi baru sehingga titik 𝐷(5, 3) berpindah 

ke (9, 8). 

a. Tentukan titik-titik koordinat baru dari bangun datar tersebut setelah 

ditranslasikan! 

b. Gambar dan jelaskan bagaimana proses translasi tersebut terjadi! 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui persamaan garis 𝑦 = 2𝑥 + 3. Garis tersebut akan ditranslasikan 

dengan vektor (−4, 2). 

a. Tentukan persamaan garis baru setelah melalui proses translasi! 

b. Jika gradien dari persamaan garis 𝑦 = 2𝑥 + 3 adalah 2, maka tentukan titik-

titik yang dilintasi oleh garis hasil translasi tersebut dan hitunglah apakah 

gradien garis bayangan setelah translasi tetap 2!  
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c. Gambar kedua persamaan garis pada bidang koordinat serta jelaskan 

bagaimana translasi mempengaruhi posisi garis di bidang koordinat 

kartesius! 
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Posttest 

 

Nama  : 

Kelas   : 

No absen : 

Soal Esai 

Jawablah soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Miftah memiliki lukisan berbentuk segitiga, lukisan tersebut pertama kali ia 

letakkan dibagian kanan atas tembok, setelah diperhatikan Miftah merasa 

bahwa letak likusannya kurang menarik jika diletakkan pada posisi tersebut, 

oleh karna itu Miftah memindahkan lukisan pada bagian kiri bawah tembok. 

Jika lukisan tersebut di ibaratkan bangun datar pada bidang koordinat kartesius, 

Maka posisi awal lukisan digambarkan sebagai bangun datar dengan titik 𝐴𝐵𝐶, 

sedangkan posisi akhir sebagai bangun datar dengan titik 𝐴′𝐵′𝐶′. 

Tentukan! 

a. Hitunglah jarak pergeseran lukisan dari posisi awal ke-posisi akhir pada 

bidang koordinat kartesius! 

b. Apakah peristiwa tersebut memuat konsep translasi? Jika iya, jelaskan 

bagaimana pergeseran itu terjadi dan perubahan apa saja yang terjadi, 

seperti posisi, bentuk, atau ukuran! 

2. Diketahui koordinat titik pada garis 𝐺 yang melintasi titik pangkal 𝐶(−4,−3) 

dan titik akhir 𝐷(−2,−1), akan ditranlasikan pada vektor (4, −3).  

a. Tentukan persamaan garis 𝐺 setelah melalui proses translasi! 

b. Buktikan bahwa persamaan garis sebelum dan sesudah melalui proses 

translasi memiliki kemiringan yang sama! 

c. Gambar kedua persamaan garis pada bidang koordinat kartesius dan 

jelaskan bagaimana hasil translasi mempengaruhi posisi persamaan garis 

𝐺′! 
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Lampiran 14 Skor Pretest-Posttest 

Nama Pretest Post Test 

AAM 6 13 

AZM 11 20 

AGR 8 15 

FMA 3 18 

HP 3 14 

JFK 4 9 

MAR 4 14 

AM 7 15 

FRN 6 15 

KINI 6 17 

KWAN 8 16 

MAY 7 16 

SKA 3 17 

UGI 4 12 

ALR 7 11 

ARF 6 10 

ATVZ 7 19 

DNR 2 13 

FHS 6 15 

FA 2 17 

GP 4 15 

HNA 5 15 

HM 2 17 

MMAA 3 17 

NBS 7 18 

NRZ 5 17 

RDP 6 18 

SFT 4 18 

VHA 1 18 

KMA 6 17 
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Lampiran 15 Hasil Hitung Identifikasi Gaya Belajar 

Nama Skor Siswa Presentase 

Visual Auditori Kinestetik Visual Auditori Kinestetik 

AAM 8 5 0 67% 42% 0% 

AZM 5 4 3 42% 33% 25% 

AGR 7 2 3 58% 17% 25% 

FMA 6 2 4 50% 17% 33% 

HP 7 4 1 58% 33% 8% 

JFK 7 5 0 58% 42% 0% 

MAR 6 5 1 50% 42% 8% 

AM 2 3 7 17% 25% 58% 

FRN 3 3 6 25% 25% 50% 

KINI 2 4 6 17% 33% 50% 

KWAN 1 1 10 8% 8% 83% 

MAY 2 4 6 17% 33% 50% 

SKA 3 4 5 25% 33% 42% 

UGI 1 2 9 8% 17% 75% 

ALR 3 5 4 25% 42% 33% 

ARF 4 8 0 33% 67% 0% 

ATVZ 4 6 2 33% 50% 17% 

DNR 3 7 2 25% 58% 17% 

FHS 4 5 3 33% 42% 25% 

FA 0 8 4 0% 67% 33% 

GP 2 8 2 17% 67% 17% 

HNA 2 6 4 17% 50% 33% 

HM 2 10 0 17% 83% 0% 

MMAA 2 8 2 17% 67% 17% 

NBS 2 9 1 17% 75% 8% 

NRZ 1 8 4 8% 67% 33% 

RDP 3 8 1 25% 67% 8% 

SFT 2 6 4 17% 50% 33% 

VHA 6 4 2 50% 33% 17% 

KMA 2 10 0 17% 83% 0% 
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Lampiran 16 Hasil Hitung Skor Pretest-Posttest 

Nama Pretest Post Test % Pretest % Posttest 

AAM 6 13 30 65 

AZM 11 20 55 100 

AGR 8 15 40 75 

FMA 3 18 15 90 

HP 3 14 15 70 

JFK 4 9 20 45 

MAR 4 14 20 70 

AM 7 15 35 75 

FRN 6 15 30 75 

KINI 6 17 30 85 

KWAN 8 16 40 80 

MAY 7 16 35 80 

SKA 3 17 15 85 

UGI 4 12 20 60 

ALR 7 11 35 55 

ARF 6 10 30 50 

ATVZ 7 19 35 95 

DNR 2 13 10 65 

FHS 6 15 30 75 

FA 2 17 10 85 

GP 4 15 20 75 

HNA 5 15 25 75 

HM 2 17 10 85 

MMAA 3 17 15 85 

NBS 7 18 35 90 

NRZ 5 17 25 85 

RDP 6 18 30 90 

SFT 4 18 20 90 

VHA 1 18 5 90 

KMA 6 17 30 85 
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Lampiran 17 Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Nilai Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil ujian Pretest .156 30 .059 .957 30 .263 

Posttest .177 30 .018 .936 30 .070 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 18 Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Ujian Based on Mean .528 1 58 .471 

Based on Median .363 1 58 .549 

Based on Median and 

with adjusted df 

.363 1 54.476 .549 

Based on trimmed mean .491 1 58 .486 
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Lampiran 19 Uji Paired Sample t-Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Dev. 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair  Pretest - 

Posttest 

-52.167 16.488 3.010 -58.324 -46.010 -

17.329 

29 .000 
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Lampiran 20 Uji N-Gain 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NGain_Skor 30 .29 1.00 .6983 .18384 

NGain_persen 30 28.57 100.00 69.8342 18.38352 

Valid N (listwise) 30     
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