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ABSTRAK 

Putri Dewi Masyitoh, 2023 : Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam 

Menyelesaikan Masalah Lingkaran Ditinjau dari Gaya Belajar. 

Kata Kunci : Kemampuan Komunikasi Matematis, Lingkaran, Gaya Belajar.  

Kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide matematis baik 

secara lisan maupun tulisan yang dituangkan dalam bentuk notasi atau simbol 

matematika. Kemampuan komunikasi matematis memiliki peran penting dalam 

pembelajaran matematika salah satunya pada materi lingkaran.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan masalah 

lingkaran, 2) mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan gaya belajar auditorial dalam menyelesaikan masalah lingkaran, 3) 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan gaya 

belajar kinestetik dalam menyelesaikan masalah lingkaran.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 

penelitiannya yaitu peserta didik kelas VIII A MTs Baniy Kholiel Bangsalsari 

Jember yang terdiri dari 25 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

tes, wawancara dan dokumentasi. Dari penyebaran angket gaya belajar didapat 3 

subjek, diantaranya satu peserta didik dengan gaya belajar visual, satu  peserta 

didik dengan gaya belajar auditorial, dan satu peserta didik dengan gaya belajar 

kinestetik yang kemudian diberikan soal tes dan wawancara untuk melihat 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Peserta didik dengan gaya 

belajar visual mampu memenuhi tiga indikator, yakni kemampuan 

mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemontrasikannya serta menggambarkannya secara visual, kemampuan 

memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara 

lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya, dan kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, notasi matematika dan strukturnya untuk menyajikan 

ide serta menggambarkan hubungan-hubungan dengan model situasi. 2) Peserta 

didik dengan gaya belajar auditorial pada soal nomor 1 mampu memenuhi 2 

indikator yakni kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, dan mendemontrasikannya serta menggambarkannya secara visual, dan 

kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi matematika dan 

strukturnya untuk menyajikan ide serta menggambarkan hubungan-hubungan 

dengan model situasi. Sedangkan pada soal nomor 2 mampu memenuhi ketiga 

indikator. 3) Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik hanya mampu 

memenuhi satu indikator, yakni kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, 

notasi matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide serta menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model situasi. 



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN..........................................................................ii 

LEMBAR PENGESAHAN  ............................................................................. iii 

MOTTO .............................................................................................................iv 

PERSEMBAHAN ..............................................................................................v 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................... vi 

ABSTRAK .........................................................................................................viii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................ xii 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................................. 1 

A. Konteks Penelitian .................................................................................. 1 

B. Fokus Penelitian  ..................................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 7 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 8 

E. Definisi Istilah  ........................................................................................ 9 

F. Sistematika Pembahasan  ........................................................................ 10 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  ........................................................................... 12 

A. Penelitian Terdahulu  .............................................................................. 12 

B. Kajian Teori ............................................................................................ 18 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................. 30 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  ............................................................. 30 



 

x 

 

B. Lokasi Penelitian  .................................................................................... 31 

C. Subjek Penelitian  .................................................................................... 31 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  ............................................. 33 

E. Analisis Data  .......................................................................................... 36 

F. Keabsahan Data  ...................................................................................... 37 

G. Tahapan Penelitian  ................................................................................. 38 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  ............................................42 

A. Gambaran Objek Penelitian  ...................................................................42 

B. Penyajian Data dan Analisis ...................................................................51 

C. Pembahasan Temuan  ..............................................................................81 

BAB V PENUTUP  ............................................................................................84 

A. Kesimpulan  ............................................................................................84 

B. Saran  .......................................................................................................85 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ................................ 17 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis .................................. 21 

Tabel 4.1 Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Baniy Kholiel 

Bangsalsari Berdasarkan Jenjang Pendidikan ....................................................... 43 

Tabel 4.2 Data Peserta Didik MTs Baniy Kholiel Tahun Ajar 2022/2024 ........... 44 

Tabel 4.3 Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Angket Gaya Belajar  ...... 47 

Tabel 4.4 Perhitungan Validasi Angket Gaya Belajar  ......................................... 47 

Tabel 4.5 Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Soal Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis  ........................................................................................ 48 

Tabel 4.6 Perhitungan Validasi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  . 49 

Tabel 4.7 Hasil Validasi Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis ........... 49 

Tabel 4.8 Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Pedoman Wawancara  ..... 50 

Tabel 4.8 Perhitungan Validasi Wawancara  ........................................................ 51 

Tabel 4.9 Subjek Terpilih Berdasarkan Gaya Belajar ........................................... 51 

Tabel 4.10 Kemampuan Komunikasi Matematis S1............................................. 52 

Tabel 4.11 Kemampuan Komunikasi Matematis S2............................................. 64 

Tabel 4.12 Kemampuan Komunikasi Matematis S3............................................. 74 

 

 

 

  



 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Lingkaran  .......................................................................................22 

Gambar 3.1 Skema Pengambilan Subjek Penelitian  ..........................................32 

Gambar 3.2 Skema Alur Penelitian  ....................................................................41 

Gambar 4.1 Penyelesaian S1 pada soal nomor 1 ................................................54 

Gambar 4.2 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S1 Indikator 1 ......55 

Gambar 4.3 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S1 Indikator 2 ......56 

Gambar 4.4 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S1 Indikator 3 ......58 

Gambar 4.5 Penyelesaian S1 pada soal nomor 2 ................................................59 

Gambar 4.6 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Indikator 1 ...........60 

Gambar 4.7 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S1 Indikator 2 ......62 

Gambar 4.8 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Indikator 3 ...........63 

Gambar 4.9 Penyelesaian S2 Pada Soal Nomor 1...............................................65 

Gambar 4.10 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S2 Indikator 1 ....66 

Gambar 4.11 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S2 Indikator 3 ....68 

Gambar 4.12 Penyelesaian S2 Pada Soal Nomor 2.............................................69 

Gambar 4.13 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S2 Indikator 1 ....70 

Gambar 4.14 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Indikator 3 .........72 

Gambar 4.15 Penyelesaian S3 Pada Soal Nomor 1.............................................74 

Gambar 4.16 Penyelesaian S3 Pada Soal Nomor 2.............................................78 

 



 

 

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam merupakan agama yang cinta terhadap ilmu pengetahuan (Mafar 

et al., n.d.). Dalam ajaran islam yang paling menonjol adalah perintah Allah 

kepada manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan cahaya, 

sedangkan cahaya adalah simbol kebenaran. Manusia yang memiliki ilmu 

akan terhindar dari gelapnya dunia. Maka dari itu, dalam islam menuntut ilmu 

itu wajib hukumnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-

Qur’an surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi : 

                                 

                    

Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan 

kepada ummatnya untuk membaca, dan belajar. Dengan belajar maka manusia 

mampu mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Belajar dapat 

didefinisikan sebagai upaya atau proses yang dilakukan oleh seetiap individu 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai 

materi yang telah di pelajari (Djamaluddin & Wardana, 2019).  Hal ini berarti 

belajar membutuhkan waktu.  
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Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dan menjadi hak dasar 

yang dimiliki oleh setiap manusia. Dikatakan sebagai hak dasar karena pada 

hakikatnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses kehidupan serta 

peranannya sangat diperlukan di setiap aspek kehidupan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia disebutkan pendidikan berarti proses perubahan sikap, 

prilaku individu atau sekelompok orang dalam upaya pendewasaan manusia 

melalui pengajaran dan latihan, proses perbuatan, serta cara mendidik 

(Wijayanti et al., 2019). Oleh sebab itu, tanpa adanya pendidikan manusia 

tidak akan mampu menjalankan tugas serta kewajibannya.  

Pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Aini, 2016). Pendidikan juga didefinisikan sebagai usaha sadar dan 

terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mempersiapkan sekaligus 

mengembangkan potensi-potensi untuk menghadapi era globalisasi di masa 

yang akan datang (Faradina & Mukhlis, 2020). Pendidikan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan salah satunya yakni pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya menulis, membaca serta 

menghitung (Supangat et al., 2018). Jadi pendidikan tidak hanya dilaksanakan 
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di lingkungan sekolah saja, namun pendidikan dapat dilaksanakan dimana 

saja, misalnya di lingkungan masyarakat. 

Salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan di 

suatu negara adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang 

membutuhkan penalaran serta pemikiran kritis, sehingga penting di semua 

jenjang pendidikan (Suwarno et al., 2023). Hal ini sesui dengan tujuan 

pembelajaran matematika yakni  untuk membakali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, rasional, dan kritis. Dari tujuan tersebut, jelas 

bahwa matematika berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Di setiap jenjang pendidikan, matematika selalu menjadi mata pelajaran wajib 

yang harus dipelajari, karena matematika sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi pada fakta lapangan, matematika justru dianggap 

sebagai momok, mata pelajaran yang sulit dimengerti karena penuh dengan 

lambang, simbol dan rumus yang rumit. Hal ini sesuai berdasarkan hasil 

penelitian pendidikan Indonesia dalam  (Yamin & Fauzi, 2021) dikemukakan 

bahwa tingkat penguasaan peserta didik dalam mempelajari matematika pada 

semua jenjang pendidikan masih rendah sekitar 34%.  

Pembelajaran matematika selama ini dinilai masih kurang memberikan 

perhatian terhadap kemampuan komunikasi, padahal kemampuan komunikasi 

ini sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan 

komunikasi yang baik seseorang akan lebih mudah menemukan solusi dari 

permasalahannya. Pendidikan dna komunikasi erat kaitannya. Karena 

komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau proses interaksi 
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dari pengirim kepada penerima. Oleh sebab itu, komunikasi harus ada 

feedback antar komunikator. Dalam dunia pendidikan memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik sangat diperlukan karena akan mempermudah mencapai 

tujuan pendidikan.  

NCTM (National Of Teachers Of Mathematics) memaparkan bahwa 

salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika adalah belajar untuk 

berkomunikasi. Dalam standar kemampuan matematis NCTM menyebutkan 

ada lima stamdar yang harus dimiliki oleh peserta didik yakni kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan koneksi, 

kemampuan komunikasi, dan kemampuan representasi (Mundy, 2000). 

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena 

tanpa adanya komunikasi makan akan sulit berhubungan satu sama lain. Oleh 

karena itu, peserta didik perlu dibekali ilmu komunikasi supaya nantinya dapat 

bermanfaat khususnya dalam bersosial. Salah satu aspek yang perlu diajarkan 

kepada peserta didik adalah bagaimana supaya mereka mampu dalam 

mengungkapkan isi dari pemikiran mereka baik secara lisan maupun tulisan 

(Utami et al., 2023). Menurut Yuniarti mengemukakan bahwa komunikasi 

matematis adalah proses penyampaian informasi dari pengirim kepada 

penerima (Yuniarti, 2016). Dalam pembelajaran matematika peserta didik 

harus mampu mengkomunikasikan notasi matematika. Kemampuan 

komunikasi matematis adalah kemampuan dalam menghubungkan ide-ide 

matematis baik secara lisan maupun tulisan (Nugraha & Pujiastuti, 2019). Dari 

beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
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kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik dalam menyampaikan informasi matematika baik secara 

lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PISA (Program for 

Internasional Students Assesment) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 

tingkat komunikasi matematis peserta didik di Indonesia menduduki ranking 

73 dari 78 negara dengan nilai rata-rata 379, sementara rata-rata nilai tingkat 

internasional adalah 489 (Yoshikawa, 1975). Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik di Indonesia hanya mampu 

memecahkan permasalahan matematika yang sangat sederhana dan kurang 

mampu dalam mengkomunikasikan masalah matematika.  

Selain itu, berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnama 

& Hidayat, 2021) berfokus pada kemampuan komunikasi matematis 

membahas soal-soal persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

memaparkan bahwa kemampuan komunikasi matematis pada peserta didik 

kelas VII di SMP Darul Hikmah masih tergolong pada kategori kurang yakni 

54% dan diperlukan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban 

peserta didik yang sebagian menjawab soal dengan cara yang tepat dan benar 

hanya pada indikator mempresentasikan gambar, diagram, dan benda nyata 

kedalam simbol matematika. Sedangkan pada indikator mengungkapkan 

kembali penjelasan menggunakan bahasa sendiri mereka masih kesulitan.  

Berdasarkan hasil penelitian (Yulianti, 2021) diperoleh hasil bahwa 

kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan soal uraian belum 
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sesuai dengan indikator dan tergolong masih perlu ditingkatkan. Terdapat 

kategori tinggi 25% peserta didik mampu mencapai semua indikator 

kemampuan komunikasi tertulis, sedangkan kategori sedang 56,25% mampu 

memenuhi dua indikator kemampuan komunikasi matematis tertulis, dan 

kategori rendah 18,75% mampu memenuhi 1-2 indikator kemampuan 

komunikasi matematis tertulis.  

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan konteks yang sama, namun dengan objek yang berbeda dan materi 

yang berbeda pula. Hal ini bertujuan apakah kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik di tempat peneliti melakukan penelitian akan sama 

dengan hasil penelitian terdahulu. Karena pada dasarnya kemampuan 

komunikasi matematis sangat diperlukan dan jika memiliki kemampuan 

komunikasi matematis rendah peserta didik akan mengalami kesulitan dalam 

mengkomunikasikan ide atau gagasan yang dimilikinya. Hal ini di dipengaruhi 

oleh gaya belajar peserta didik dalam memahami informasi yang diperoleh 

ketika proses pembelajaran (Nuryanto et al., 2022).  

Pendapat serupa juga dipaparkan oleh Rose dan Nicholl bahwa dengan 

memahami gaya belajar sendiri dapat membantu dalam memahami suatu 

informasi sehingga dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain 

(Karim, 2014). Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Noviani & Danaryanti, 

2015) menunjukkan jika kemampuan komunikasi matematis dipengaruhi oleh 

cara atau gaya belajar dalam menyelesaikan masalah, terlebih pada materi 

lingkaran. Oleh karena itu, dengan adanya keberagaman cara belajar yang 
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dimiliki peserta didik maka pendidik perlu untuk menganalisa gaya belajar 

dari setiap peserta didik. Sehigga akan lebih mudah mencapai tujuan 

pembelajaran apabila gaya belajar yang digunakan sesuai dengan setiap 

peserta didik dan pembelajaran lebih bermakna. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul 

“Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik dalam 

Menyelesaikan Masalah Lingkaran Ditinjau dari Gaya Belajar”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini terfokus pada : 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan gaya 

belajar visual dalam menyelesaikan masalah lingkaran ? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan gaya 

belajar auditorial dalam menyelesaikan masalah lingkaran ? 

3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan gaya 

belajar kinestetik dalam menyelesaikan masalah lingkaran ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan masalah lingkaran. 
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2. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan gaya belajar auditorial dalam menyelesaikan masalah lingkaran. 

3. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan gaya belajar kinestetik dalam menyelesaikan masalah lingkaran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan bagi pembaca tentang kemampuan komunikasi matematis 

ditinaju dari gaya belajar peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

lingkaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari 

gaya belajar serta sebagai bahan pertimbangan guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan mampu digunakan sebagai referensi dan bahan refleksi 

tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik ditinjau dari 

gaya belajar sehingga guru dapat memahami serta mengarahkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran matematika.  
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c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik menggunakan gaya 

belajar yang dimiliki. 

d. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian lebih lanjut, peneliti semakin memahami 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik ditinjau dari gaya 

belajar dalam menyelesaikan masalah lingkaran. Selain itu, peneliti 

mendapatkan ilmu tentang cara menjadi guru yang baik dan ideal saat 

melaksanakan proses pembelajaran. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang serupa, 

terutama dalam penelitian yang bersangkutan dengan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar. 

E. Definisi Istilah 

1. Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi merupakan suatu kemampuan dalam 

menyampaikan gagasan, ide, pemikiran dan pesan yang dapat disampaikan 

melalui lambang, baik lisan, gerakan, maupun tulisan. kapasitas yang 

dimiliki seseorang dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menyampaikan gagasan atau ide-ide matematis baik secara lisan maupun 

tulisan yang dituangkan dalam bentuk notasi atau simbol matematika. 

3. Lingkaran 

Merupakan kumpulan dari beberapa titik yang membentuk 

lengkungan tertutup. Lingkaran ini termasuk materi pembelajaran yang 

berada di jenjang SMP /MTs khususnya kelas VIII dan materi ini akan 

digunakan pada penelitian ini. 

4. Gaya belajar 

Gaya belajar merupakan suatu cara yang digunakan ketika belajar 

dan dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui, menyerap, dan memahami 

suatu informasi yang telah diberikan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun sebagai berikut : 

1. Bagian awal, pada bagian awal terdapat halaman sampul, lembar 

persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

2. Bagian inti, pada bagian ini terdiri dari BAB I yakni pendahuluan meliputi 

judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian yang memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

definisi istilah, dan sistematika pembahasan. BAB II yakni kajian pustaka 

yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori. BAB III yaitu metode 
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penelitian terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subyek penelitian. BAB IV berisi penyajian data dan analisis, serta 

pembahasan temuan. BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran seperti 

halnya matrik penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan sebelumnya dan pastinya berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, kemudian hasilnya diringkas dengan jelas. Sehingga dapat 

dilihat sejauh mana keorisinilitasan serta perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang terkait antara lain : 

1. Penelitian Triana Jamilatus Syarifah yang merupakan mahasiswa program 

studi pendidikan matematika Universitas Negeri Surakarta, Ponco 

Sujatmiko dan Rubono Setiawan juga merupakan dosen Universitas 

Negeri Surakarta pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Kemampuan 

Komunikasi Matematis Tertulis ditinjau dari Gaya Belajar Pada Siswa 

Kelas XI MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini diikuti oleh seluruh 

siswa kelas XI MIPA 1 yang selanjutnya akan dipilah menjadi subyek 

penelitian. Subyek dalam penelitian ini diperoleh 6 siswa kelas XI MIPA 

IPA 1 dengan masing-masing 2 siswa tiap gaya belajar (visual, auditorial, 

dan kinestetik) yang memiliki kemampuan awal sama. Subyek penelitian 

ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, diperoleh siswa 

dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan komunikasi tertulis 

berada dilevel 4 yang berarti sangat baik pada tiga indikator. Siswa dengan 

gaya belajar audiotori memiliki kemampuan komunikasi matematis tertulis 

pada level 2 yakni sedang yang berarti siswa kurang mampu dalam 

menggambarkan ide-ide matematis secara visual, dan siswa kurang dalam 

menggunakan lambang, notasi pada persamaan matematika. Sedangkan 

siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik juga memiliki kemampuan 

komunikasi matematis tertulis pada level 2 yakni sedang yang berarti 

siswa kurang mampu dalam mempresentasikan ide-ide matematis kedalam 

model matematika atau tulisan, namun siswa sangat baik dalam 

menggambarkan ide-ide matematis secara visual, serta siswa mampu 

dalam menggunakan lambang, notasi pada persamaan matematika. 

2. Penelitian Martha Wida Kusuma Dewi dan Reni Nuraeni yang merupakan 

mahasiswa program studi tadris matematika Institut Pendidikan Indonesia 

pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa SMP ditinjau dari Self-Efficacy pada Materi 

Perbandingan di Desa Karangpawitan”.  

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian 

yang digunakan adalah lima orang siswa kelas VII di desa Karangpawitan. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik sampling random sampling 

dengan kriteria pengambilan subyek disesuaikan dengan ketersediaan 

siswa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 
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teknik analisis model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan (ferivikasi). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah 

kemampuan siswa SMP ditinjau dari self-efficacy siswa pada materi 

perbandingan didesa Karangpawitan dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok sebagai berikut : a) siswa tidak ada yang memiliki self-efficacy 

tinggi b) siswa memiliki self-efficacy sedang sebanyak tiga anak c) siswa 

yang memiliki self-efficacy rendah sebanyak dua siswa. Siswa yang 

memiliki self-efficacy sedang mampu memenuhi tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Sedangkan siswa yang memiliki self-

efficacy rendah hanya mampu memenuhi satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis. Tingkat self-efficacy dapat mempengaruhi tingkat 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Penelitian Daimaturrohmatin dan Intan Sari Rufiana yang merupakan 

dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2019 dengan 

judul penelitian “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Ditinjau dari Gaya Belajar Kolb”. 

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif.Penelitian tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Jetis. Subjek penelitian berjumlah 38 siswa yang terdiri dari siswa kelas XI 

MIPA 1 dan XI MIPA 2. Dari 38 subjek penelitian dipilih 2 subjek pada 

masing-masing kelompok tipe gaya Kolb. Pengambilan 2 subjek pada 
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setiap gaya belajar dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian dan 

membandingkan antara subjek satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut diperoleh bahwa 

kemampuan komunikasi matematis yang dikuasai oleh masing-masing tipe 

gaya belajar berbeda. Siswa dengan tipe gaya belajar konvergen lebih 

mendominasi menguasai seluruh indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang telah di tentukan. Sedangkan tipe gaya belajar lain lebih 

dominan dalam menguasai satu atau dua indikator kemampuan 

komunikasi matematis, yaitu a) kemampuan menyatakan permasalahan 

dalam model atau simbol matematika dominan dikuasai oleh siswa dengan 

tipe gaya belajar divergen dan assimilator, b) kemampuan menjelaskan ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kaidah 

matematiksa yang berlaku dominan dikuasai oleh siswa dengan tipe gaya 

belajar asimilator dan akomodator, sedangkan c) kemampuan dalam 

menyimpulkan hasil penyelesaian secara jelas dominan dikuasai dengan 

baik oleh siswa dengan tipe gaya belajar akomodator. 

4. Penelitian Iis Nurmalia, Yuyu Yuhana, Abdul Fatah yang merupakan 

mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Analisis 

Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Kognitif 

Siswa SMK”. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif, 

sedangkan metode pengambilan data adalah tes dan review. Penelitian 
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dilakukan pada siswa kelas XII multimedia 2 SMKN 2 Pandeglang. 

Subjek penelitian ini adalah empat siswa yang terdiri dari field 

independent strong (FI-1), field independent lemah (FI-2), field depended 

lemah (FD-1), dan field dependent strong (FD-2). Teknik analisis data 

dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut di peroleh bahwa 

kemampuan komunikasi matematis subjek field independent kuat lebih 

tinggi dari field dependen kuat. Subjek independent kuat lebih suka belajar 

secara individual sedangkan field dependen kuat menyukai belajar 

kelompok. FI-1 tidak suka tampil di depan kelas sebagai penyaji, FD-2 

sangat menyukai tampil. Sedangkan subjek dengan gaya kognitif field 

independent lemah (FI-2) dengan field dependen lemah (FD-1) terlihat 

adanya persamaan sifat, yaitu membutuhkan bantuan dari luar berupa 

penguatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan, menyukai bekerja 

secara mandiri dibandingkan kelompok, dan menyukai tampil di depan 

kelas sebagai penyaji. 

5. Penelitian Lizza Novianita dan Saleh Haji yang merupakan mahasiswa 

pascasarjana pendidikan matematika Universitas Bengkulu pada tahun 

2020 dengan judul penelitian “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Matematis Melalui Model Pembelajaran Problem Posing pada Mahasiswa 

Pendidikan Matematika”. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas. Tindakan 

yang diberikan adalah proses pembelajaran dengan menerapkan dan 
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mengembangkan pendekatan problem posing. Subyek penelitian adalah 

mahasiswa semester VII dengan jumlah mahasiswa 11 orang, terdiri dari 

10 perempuan dan 1 laki-laki. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, 

bahwasannya kemampuan komunikasi matematis mahasiswa pendidikan 

matematika Universitas Bengkulu melalui pendekatan problem posing 

dapat meningkat. Hal ini, terbuktu dengan meningkatnya rata-rata hasil tes 

yang berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Tabel 2.1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian  Persamaan  Perbedaan 

Triana Jamilatus 

Syarifah, Ponco 

Sujatmiko, Rubono 

Setiawan, 2017. 

Analisis Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Tertulis 

Ditinjau dari Gaya 

Belajar Pada Siswa 

Kelas XI MIPA 1 

SMA Batik 1 

Surakarta Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

 

1. Menggunakan 

variabel gaya 

belajar 

2. Indikator 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

1. Menggunakan 

variabel 

kemampuan 

komunikasi 

matematis tertulis 

dan lisan. 

Martha Wida 

Kusuma Dewi dan 

Reni Nuraeni, 

2019.  

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Siswa 

SMP Ditinjau dari 

Self-Efficacy pada 

Materi Perbandingan 

di Desa 

Karangpawitan. 

1. Menggunakan 

variabel 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

1. Menggunakan 

variabel Self-

Efficacy 

Daimaturrohmatin 

dan Intan Sari 

Rufiana 2019. 

Analisis Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Siswa 

Ditinjau dari Gaya 

Belajar Kolb. 

1. Menggunakan 

variabel 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

1. Menggunakan 

variabel gaya 

belajar Kolb 

Iis Nurmalia, Yuyu 

Yuhana, dan Abdul 

Fatah 2019. 

Analisis Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Ditinjau 

1. Menggunakan 

variabel 

kemampuan 

1. Menggunakan 

variabel gaya 

kognitif 
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Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian  Persamaan  Perbedaan 

dari Gaya Kognitif 

pada Siswa SMK. 

komunikasi 

matematis 

Lizza Novianita 

dan Saleh Haji 

2020.  

Meningkatkan 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Melalui 

Model Pembelajaran 

Problem Posing pada 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Matematika 

1. Menggunakan 

variabel 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

1. Menggunakan 

variabel model 

pembelajaran 

problem posing 

 

B. Kajian Teori 

1. Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan adalah suatu kesanggupan seseorang dalam 

melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia dapat 

melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menyebutkan bahwa kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti 

bisa, dapat, sanggup dalam melakukan sesuatu (Meity Taqdir Qodratillah, 

2010). Menurut Greenberg kemampuan adalah kapasitas setiap individu 

pada saat malaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Ahmad 

Isro'il, 2020). Sedangkan Robbins memaparkan bahwa kemampuan 

merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau hasil latihan atau 

praktek. 

Secara bahasa komunikasi berasal dari bahasa latin yakni 

communication yang berarti menyampaikan. (Muhammad Fahrudin Yusuf, 

2021) Secara umum komunikasi dianggap sebagai cara sesesorang yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain baik secara 
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langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti menyampaiakan 

suatu informasi srcara verbal atau lisan sehingga mampu memudahkan 

kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Sedangkan secara tidaklangsung 

dapat melalui media, seperti radio, televisi, tulisan dan sebagainya 

(Rasyid, 2020). 

Komunikasi merupakan proses berbagi informasi dalam bentuk 

pesan antar pelaku komunikasi. Pesan komunikasi biasanya berupa 

gagasan atau pemikiran yang di wujudkan dalam suatu simbol bermakna, 

dan simbol tersebut dipahami oleh pelaku komunikasi. Bagi manusia 

komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, karena 

sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain dan berinteraksi. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai proses komunikasi apabila 

terdapat dua pelaku komunikasi, yakni pengirim dan penerima pesan. Jika 

kedua pelaku ini dapat memiliki kesamaan makna dengan apa yang 

dibicarakan maka proses komunikasi dapat dikatakan efektif. Proses 

keberlangsungan komunikasi membutuhkan alat yang biasa kita sebut 

dengan bahasa. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

merupakan suatu kemampuan dalam menyampaikan gagasan, ide, 

pemikiran dan pesan yang dapat disampaikan melalui lambang, baik lisan, 

gerakan, maupun tulisan.  

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu aspek penting 

dalam mempelajari matematika. Menurut NCTM dalam (Asnawati, 2017) 
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memaparkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah 

kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan atau ide matematika 

secara jelas kepada individu lain. Ahmad Santoso menyebutkan bahwa 

komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang saling 

berhubungan di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan, dan isi 

dari pesan itu yakni materi matematika (Susanto, 2014).  

Karunia Eka Lestari menyebutkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis adalah suatu kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau 

ide matematis baik secara lisan maupun tulisan (Yudhanegara, 2017). 

Kemampuan komunikasi dalam matematika meliputi kemampuan 

komunikasi lisan dan kemampuan komunikasi tulis. Kemampuan 

komunikasi secara lisan seperti halnya mampu mengucapkan dan 

menjelaskan cara penyelesaian masalah matematika. Sedangkan 

kemampuan komunikasi secara tulis yakni dapat mengubah permasalahan 

yang ada kedalam notasi matematika (Putri Melinda Laksananti, 2017). 

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menyampaikan 

informasi matematika baik secara lisan maupun tulisan.  

Kemampuan komunikasi matematis dapat diukur dengan indikator. 

Dalam penelitian ini menggunakan indikator kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang dikemukakan oleh NCTM yang dikutip oleh 

(Triana Jamilatus Syarifah, 2017). Untuk mempermudah dalam 
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menganalisis penelitian nanti, maka peneliti menuliskan indikator 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik menggunakan tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
Keterangan 

Kemampuan mengekspresikan 

ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, dan 

mendemontrasikannya serta 

menggambarkannya secara 

visual. 

Peserta didik mampu menjelaskan, 

menulis, serta menggambar ide-ide 

matematis untuk menyelesaikan 

masalah. 

Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis 

baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual 

lainnya. 

Peserta didik mampu memahami 

suatu masalah dengan baik dan 

dapat menuliskan informasi yang 

ada pada masalah. Peserta didik 

membuat kesimpulan yang benar 

diakhir jawaban dan peserta didik 

mampu menjelaskan penyelesaian 

yang dibuatnya. 

Kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, 

notasi matematika dan 

strukturnya untuk menyajikan 

ide serta menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan 

model situasi. 

Peserta didik dapat menuliskan 

istilah, notasi, dan struktur 

matematika dengan tepat untuk 

memodelkan suatu permasalahan 

matematika. 

Sumber : (Jamilatus Syarifah et al., 2017) 

3. Lingkaran 

Lingkaran merupakan salah satu materi pembelajaran di jenjang 

SMP kelas VIII. Materi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Secara teoritis lingkaran diartikan sebagai kumpulan titik-titik yang 

membentuk lengkungan tertutup dan titik-titik tersebut memiliki jarak 

yang sama. Berikut gambar lingkaran : 
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Gambar 2.1  

Lingkaran  

Adapun dalam lingkaran terdapat beberapa unsur, diantaranya : 

a. Titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang terletak pada tengah-

tengah lingkaran.  

b. Jari-jari lingkaran yang dinotasikan dengan “ r ” merupakan sebuah 

garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. 

c. Diameter atau biasa di notasikan dengan “d ” adalah garis lurus yang 

melalui tiik pusat dan menghubungkan dua titik pada lengkungan. 

Panjang diameter lingkaran adalah 2x panjang jari-jari.  

d. Busur lingkaran garis lengkkung yang menghubungkan dua titik dua 

sembarang titik dilengkungan tersebut, 

e. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada 

lengkungan titik pada lengkungan lingkaran dan terletak didalam 

lingkaran 

f. Tembereng merupakan luas daerah yang berada didalam lingkaran 

dibatasi oleh busur dan tali busur. 

. 
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g. Juring adalah luas daerah yang berada didalam lingkaran dibatasi oleh 

dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh dua 

lingkaran tersebut  

h. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali 

busur lingkaran. 

Selain itu, ada juga istilah lain yakni keliling lingkaran dan luas 

lingkaran.  

a. Keliling lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang busur seluruhnya dalam mencari 

keliling lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut :  

              atau        

Keterangan :   K = keliling lingkaran  

  π = phi = 3,14 atau 
  

 
 

r = jari-jari  

  d = diameter  

b. Luas lingkaran  

Luas lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh keliling 

lingkaran. 

sedangkan untuk luas lingkaran dapat dirumuskan dengan : 

        

Keterangan : L = keliling lingkaran  

 π = phi = 3,14 atau 
  

 
 

     r = jari-jari  

 d = diameter  
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4. Gaya Belajar 

Sering kali tidak kita sadari, jika masing-masing individu ketika 

belajar memiliki gaya belajar yang belum tentu sama. Maka dari itu, dalam 

menilai peserta didik jangan terburu-buru menganggap bahwa ketika nilai 

disekolahnya turun anak tersebut bodoh atau malas belajar. Bisa jadi 

penyebabnya ia dipaksa untuk belajar dengan gaya belajar yang tidak 

dimillikinya. Jika gaya belajar yang dimiliki telah diketahui maka akan 

mempermudah proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Menurut Masganti gaya belajar merupakan metode atau cara yang 

dipilih seseorang untuk menerima informasi dan kemudian memproses 

informasi yang didapatkan (Sit, 2012).  Sedangkan gaya belajar menurut 

Bobbi Depoter & Mike Hernacki dalam (Ghufron & Rini, 2012) gaya 

belajar diartikan sebagai cara seseorang dalam menerima, memproses dan 

memahami suatu informasi. Cara belajar yang dimaksud adalah cara 

belajar yang paling mudah menurut peserta didik dalam memahami suatu 

informasi yang diperoleh.   

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa gaya belajar merupakan suatu cara yang digunakan ketika belajar 

dan dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui, menyerap, dan memahami 

suatu informasi yang telah diberikan. 

Para ahli telah menggolongkan gaya belajar menjadi beberapa 

golongan yang beragam. Namun, dalam penelitian ini, yang akan 
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digunakan adalah gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobbi Deporter & 

Mike Hernacki yakni gaya belajar visual, gaya belajar audiotori dan gaya 

belajar kinestetik atau pada umumnya dikenal dengan gaya belajar tipe V-

A-K. Berikut ini penjelasan dari masing-masing gaya belajar. 

a. Gaya Belajar Visual 

Gaya belajar visual adalah suatu cara belajar yang dilakukan 

dengan menggunkan indra penglihatan. Safrianti menjelaskan bahwa 

gaya belajar visual merupakan salah satu gaya belajar yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan memandang suatu objek yang 

dipelajarinya. (Safrianti, 2017). Menurut Lucky tipe gaya belajar ini 

lebih menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Maksudnya, bukti-

bukti konkret harus di perhatikan lebih dahulu kepada peserta didik 

agar mereka dapat memahami (Drs. Ahmad, 2020). Gaya belajaar 

visual cenderung mengandalkan penglihatan artinya mereka melihat 

dulu objeknya setelah itu mereka akan percaya.  

Adapun indikator gaya belajar visual menurut (Hernacki, 2002) 

sebagai berikut : 

1) Rapi dan teratur 

2) Berbicara dengan cepat 

3) Teliti  

4) Lebih suka membaca daripada dibacakan 

5) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun 

presentasi 
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6) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya 

dalam pikiran mereka 

7) Mengingat apa yang di lihat dari pada apa yang didengar 

8) Mengingat dengan asosiasi sosial 

9) Biasanya tidak terganggu dengan keributan 

10)  Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika 

di tulis, dan sering minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. 

11) Pembaca cepat dan tekun 

12) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

13) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat 

14) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara ditelepon atau dalam 

rapat 

15) Lebih suka demonstrasi dari pada berpidato 

16) Lebih suka seni dari pada musik 

17) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum merasa secara pasti tentang suatu 

masalah atau proyek 

18) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

Tipe gaya belajar ini perlu melihat objek yang dipelajarinya, 

apabila peserta didik memiliki gaya ini maka perlu melihat bahasa 

tubuh dan ekspresi wajah pendidik supaya mampu memahami isi 

pembelajaran. Peserta didik dengan tipe ini biasanya ketika proses 

belajar mengajar sedang berlangsung mereka lebih suka duduk 
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dibangku barisan depan agar terhindar dari sesuatu yang dapat 

mengganggu penglihatannya. 

b. Gaya Belajar Auditorial 

Gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar yang lebih 

mengandalkan indra pendengaran. Menurut Hamzah dalam kutipan 

(Drs. Ahmad, 2020) memaparkan bahwa gaya auditorial adalah gaya 

belajar yang menitik beratkan pada pendengaran supaya mampu 

memahami dan mengingat materi pembelajaran. Jikapeserta didik 

memiliki tipe gaya belajar auditori maka mereka lebih menyukai cara 

belajar dengan cara mendengarkan, misalnya mendengarkan 

penjelasan guru. Terkadang informasi yang berupa tulisan peserta 

didik kesulitan untuk memahaminya.  

Sesuai dengan yang di paparkan oleh (Hernacki, 2002) bahwa 

indikator gaya belajar auditorial diantaranya sebagai berikut : 

1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

2) Mudah terganggu oleh keributan 

3) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

4) Mampu mengulangi kembali dan menirukan nada, birama dan 

warna suara 

5) Berbicara dengan irama yang berpola 

6) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

7) Ketika membaca menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan 

yang ada dibuku  
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8) Suka, berbicara dan berdiskusi, menjelaskan sesuatu secara 

panjang dan lebar 

9) Lebih suka bercanda lisan dari pada membaca komik 

10) Merasa kesulitan untuk menulis namun hebat dalam bercerita 

11) Lebih suka musik daripada seni 

12) Mempunyai masalah yang melibatkan visualisasi 

13) Biasanya pembicara yang fasih 

14) Belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada apa yang dilihat 

Peserta didik dengan tipe ini biasanya lebih suka merekam dari 

pada mencatat, karena mereka lebih suka mendengarkan informasi 

secara berulang. Ried menjelaskan bahwa peserta didik yang memiliki 

tipe gaya belajar ini akan memiliki kelebihan pada indra pendengaran 

(Drs. Ahmad, 2020). Mereka lebih menyukai ketika guru menjelaskan 

menggunakan media audio. 

c. Gaya Belajar Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik biasanya disebut juga gaya belajar gerak. 

Artinya peserta didik dalam memahami sesuatu biasanya cenderung 

menyukai cara belajar dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Pada 

umumnya peserta didik yang memiliki gaya belajar ini tidak bisa 

duduk diam terlalu lama, karena mereka memiliki keinginana untuk 

beraktivitas sembari mereka berfikir. Selain itu, ketika berbicara 

mereka sering menggerakkan anggota tubuh. 
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Menurut (Hernacki, 2002) indikator gaya belajar kinestetik 

diantaranya : 

1) Berbicara dengan perlahan 

2) Selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak 

3) Mengahafal dengan cara berjalan dan melihat 

4) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

5) Belajar melalui manipulasi dan praktik 

6) Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

7) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

8) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

9) Ingin melakukan segala sesuatu 

10) Menyukai permainan yang menyibukkan 

11) Menanggapi perhatian fisik 

Peserta didik dengan tipe ini terkadang kehilangan informasi ketika 

guru menjelaskan. Ketika peserta didik yang memiliki gaya belajar 

kinestetik diminta untuk duduk dan membaca, maka mereka akan 

kehilangan konsentrasinya. Mereka lebih suka pembelajaran praktikum 

(Suparman, 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan pola untuk melakukan sesuatu menggunakan pemikiran 

sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan maupun menganalisa suatu 

objek menarik yang ingin di teliti dan dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam 

hal ini ada beberapa poin yang akan digunakan oleh peneliti, diantaranya : 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yakni menganalisis atau mengkaji peristiwa sosial dari sudut 

pandang subjek penelitian, dalam hal ini seseorang yang ditanyai, diamati, dan 

diminta untuk menyumbangkan fakta, penalaran, dugaan, dan sudut 

pandangnya (Wahyuni, 2022). Menurut Strauss dan Corbin penelitian 

kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur 

statistik atau kuantifikasi (Syahrum & Salim, 2012). Sedagkan menurut 

Bogdan dan Taylor memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Tohirin, 2012). Deskriptif 

itu sendiri merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang 

sedang diteliti secara mendalam (Trianto, 2010). 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan 

untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam 
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menyelesaikan masalah lingkaran ditinjau dari gaya belajar. Dalam konteks 

masalah ini, jika dibandingkan dengan pendekatan non-kualitatif, maka 

pendekatan deskriptif kualitatif lebih cocok untuk mendapatkan informasi dari 

data yang bersifat tulisan atau lisan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian mampu menunjukkan dimana lokasi penelitian akan 

dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam 

penelitian kualitatif, dengan adanya penetapan lokasi penelitian, maka objek 

dan tujuan penelitian dapat ditetapkan serta mampu memudahkan peneliti 

untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di MTs 

Baniy Kholiel Bangsalsari Jember, dengan beberapa pertimbangan antara lain:  

1. MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember belum pernah dijadikan sebagai 

tempat penelitian tentang kemampuan komunikasi matematis. 

2. Adanya kerjasama yang baik antara peneliti dengan pihak MTs Baniy 

Kholiel Bangsalsari Jember, sehingga kedepannya dapat mempermudah 

proses penelitian 

3. Adanya kesediaan dari pihak MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember 

untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subyek yang menjadi sumber informasi adalah 

peserta didik kelas VIII A MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember. Pemilihan 

kelas tersebut berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran matematika. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik dengan gaya belajar visual 
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yakni S1, peserta didik dengan gaya belajar auditorial yakni S2, dan peserta 

didik dengan gaya belajar kinestetik yakni S3. Subjek yang diperoleh melalui 

tahapan yaitu tahap awal mengklasifikasikan hasil pengisian angket gaya 

belajar untuk mencari gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Tahap akhir 

memberikan soal tes kemampuan komunikasi matematis pada materi 

lingkaran untuk melihat kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki 

peserta didik. 

Adapun pengambilan subjek akan dipaparkan pada Gambar 3.1 Skema 

Pengambilan Subjek : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1  

Skema Pengambilan Subjek 

  

Angket Gaya Belajar 

Wawancara Guru 

1 Subjek 

Visual 

1 Subjek 

Auditorial 1 Subjek 

Kinestetik 

Peserta Didik Kelas VIIIA 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket ini akan diberikan kepada seluruh siswa kelas VIII A yang 

bertujuan untuk mengetahui tipe gaya belajar dari masing-masing 

peserta didik. Angket gaya belajar adalah suatu lembar yang berisi 

beberapa pertanyaan dan harus dilengkapi oleh peserta didik dengan 

cara memilih jawaban yang telah disediakan. Angket gaya belajar 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta 

didik yang nantinya  akan digolonkan pada tiga kategori, yakni visual, 

audiotorial, dan kinestetik.  

b. Tes 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan bertujuan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Tes ini berbentuk 

soal uraian yang dibuat oleh peneliti dan memuat indikator 

kemampuan komunikasi matematis. Isi dari tes ini adalah soal-soal 

materi lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Sebelum diujikan kepada 

peserta didik, tes ini di uji validitas terlebih dahulu oleh beberapa ahli 

(validator). 

c. Wawancara 

Untuk menambah kevalidan data, peneliti menggunakan metode 

wawancara. Pengumpulan data dengan cara wawancara terbagi 

menjadi tiga, yakni : wawancara terstruktur, wawancara 
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semiterstruktur, dan wawancara tak terstruktur (Sugiyono, 2016). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semiterstruktur yaitu sebelum melaksanakan penelitian peneliti telah 

mempersiapkan beberapa pertanyaan, jadi ketika berlangsungnya 

proses wawancara peneliti tidak monoton menanyakan pertanyaan-

pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara. Pertanyaan-

pertanyaan ini dapat berkembang dilapangan menyesuaikan denagn 

jawaban tes dari peserta didik.  

d. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik 

dokumentasi dengan tujuan sebagai sarana yang membantu peneliti 

dalam mengumpulkan data. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini 

diambil dari data nama peserta didik calon subyek penelitian, hasil 

pengisian angket gaya belajar, hasil pengerjaan tes kemampuan 

komunikasi matematis, dan hasil wawancara. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yakni 

instrumen utama dan instrumen pendukung. 

a. Instrumen Utama  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

dimana selama proses penelitian, peneliti mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan penelitian dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh 
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subyek penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data serta 

wawancara. 

b. Instrumen Pendukung 

Instrumen pendukung dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam, 

diantaranya : 

1) Instrumen Gaya Belajar 

Instrumen pendukung ini berbentuk angket tes gaya belajar 

yang berisi sejumlah pertanyaan dan mencakup indikator-indikator 

gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik. Angket ini digunakan 

untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. 

2) Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik 

Dalam penelitian ini, instrumen pendukung berbentuk tes 

yang diberikan soal uraian dalam kehidupan sehari-hari tentang 

materi lingkaran dan mencakup indikator-indikator dari 

kemampuan komunikasi matematis. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada 

materi lingkaran. 

3) Instrumen pedoman wawancara 

Pedoman wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada peserta didik, supaya peneliti memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya dari subyek yang diwawancarai 

sehingga mampu memperkuat hasil tes peserta didik. 
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E. Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, dilanjut dengan 

melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahapan akhir yang 

dilakukan ketika dilapangan. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif 

Miles dan Huberman. Karena dalam penelitian ini data akan dianalisis secara 

terus menerus mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian secara tuntas 

dan mendalam serta dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan data 

yang valid. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles & Hubermain dalam 

(Sugiyono, 2016) bahwasannya analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berkelanjutan, berulang, dan secara terus menerus.  

Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Miles & Hubermen dalam (Khoiron, 2019) memiliki tiga 

tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah kegiatan merangkum data-data yang telah 

ditemukan ketika penelitian dilapangan dan kemudian memilih hal-hal 

pokok yang akan digunakan. Menurut Miles dan Huberman dalam 

(Syahrum & Salim, 2012) memaparkan bahwa reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pada data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama penelitian berlangsung 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data 

yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data meliputi pengklasifikasian data dan menuliskan data yang 

terorganisisr sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data 

tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verivication  

Langkah akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti yang kuat. 

Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali 

ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel 

F. Keabsahan Data 

Pada bagian ini, memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak 

dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data pada temuan lapangan. 

Tujuannya untuk membuktikan bahwasannya apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang telah didapatkan ketika dilapangan. Uji keabsahan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah 

pengecekan dari berbagai sumber. Triangulasi yang digunakan pada penelitian 

ini yakni triangulasi metode. Triangulasi metode digunakan dengan cara 
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membandingkan hasil tes dan wawancara yang nantinya akan ditambahkan 

hasil observasi sebagai pelengkap data agar lebih akurat.  

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Supaya penelitian dapat dilakukan secara sistematis maka tahapan 

penelitian harus disusun secara rapi dan terperinci sesuai alur yang telah 

direncanakan. Adapun tahapan tersebut meliputi : 

1. Kegiatan pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yakni membuat 

rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, membuat surat izin 

penelitian, dan meminta persetujuan pihak sekolah untuk melakukan 

penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, kemudian peneliti 

berkoordinasi dengan guru matematika untuk melakukan pra wawancara, 

dan menentukan jadwal pelaksanaan penelitian 

2. Pembuatan instrumen 

Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian yang meliputi 

angket gaya belajar, soal tes kemampuan komunikasi matematis materi 

lingkaran dalam bentuk uraian dan pedoman wawancara. 

3. Pengujian validasi instrumen 

Instrumen yang telah disusun kemudian di uji validitasnya kepada 

validator supaya instrumen mendapatkan kelayakan dalam aspek 

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar. 
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4. Memberikan angket gaya belajar 

Pada penelitian ini angket gaya belajar diberikan kepada peserta didik 

kelas VIII A di MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember. Angket ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat peneliti dan harus diisi oleh 

peserta didik dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan. 

5. Menentukan subjek penelitian 

Pengambilan subjek penelitian berdasarkan hasil pengisian angket 

gaya belajar. Kemudian mengkategorikan gaya peserta didik kelas VIII A 

MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember kedalam 3 kategori gaya belajar, 

yakni 1 peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, 1 peserta didik 

yang memiliki gaya belajar auditorial dan 1 peserta didik yang memiliki 

gaya belajar kinestetik. Sehingga didapatkan jumlah keseluruhan subjek 

sebanyak 3 peserta didik.  

6. Memberikan tes kemampuan komunikasi matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis diberikan kepada subjek 

penelitian yang berjumlah 6 peserta didik. Tes ini berisi dua butir soal 

uraian tentang materi lingkaran. 

7. Melakukan wawancara kepada subjek penelitian 

Melakukan wawancara kepada subjek penelitian tentang soal tes yang 

telah dikerjakan sebelumnya oleh subjek penelitian. 
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8. Triangulasi metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan informasi yang 

didapatkan dari subjek yang telah ditentukan. Artinya, membandingkan 

hasil tes dengan hasil wawancara antara peneliti dan subjek penelitian. 

9. Menganalisis tes dan wawancara 

Menganalisis hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik yang telah dikerjakan sebelumnya oleh subjek penelitian dan 

menganalisis hasil wawancara. 

10. Membuat laporan 

Membuat laporan tentang ana;isis kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah lingkaran ditinjau dari gaya 

belajar. 
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Gambar 3.2  

Skema Alur Penelitian  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember 

MTs Baniy Kholiel merupakannlembaga pendidikan menengah 

pertama yang didirikanndi desa Bangsalsari pada tanggal 5 Januari 1982, 

di bawahikepemimpinan almarhum. KH.mHamied Kholiel WF, 

almarhum. KH. KholiqmKholiel, tokoh masyarakat dan pengurusnsantri di 

Pondok Pesantren AIDA  di desanKedungsuko Bangsalsari. Madrasah  

TsanawiyahnBaniy Kholiel terletak di JalannBalung No. 99 

BangsalsarinJember. Sejak berdirinya MTs Baniy Kholielntelah dilakukan 

beberapa kali pergantian pengurus, antara lain sebagai berikut:  

a. Drs.iTukiman      (1982-1985) 

b. MisbahulnMunir     (1985-1988) 

c. KH. KholiqnKholiel    (1988-1984) 

d. Drs.nAbdurrosyid     (1984-1985) 

e. Djalaluddin, A.Md.    (1985-2003) 

f. Moh.nHubbun Najib, S.H.I.   (2003-2013) 

g. Moh. HisbinMuttahid, S.Sos., M.Pd.  (2013-sekarang) 

2. Profil Umum Lembaga Tempat Penelitian 

a. Kondisi Objektif Lembaga 

1) Nama Sekolah   : MTs BaniynKholiel 
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2) Alamat    : Jl. Balung, No. 99 Bangsalsari 

Jember 

3) No. Telepon    : (0331) 711269/ 085104818690 

4) NSS     : 121235090035 

5) NPSN     : 20581465 

6) Status Sekolah   : Swasta 

7) Status Akreditasi Sekolah  : Ter Akreditasi B 

8) Tahun Didirikan   : 1982 

9) Tahun Beroperasi   : 1983 

10) Izin Operasional   : 2016 

b. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tenaga pendidik dan kependidikannmerupakan salah satuiunsur 

penting yang harus ada padansuatu lembaga pendidikan. 

Keadaanntenaga pendidik dan kependidikanndi MTs Baniy Kholiel 

Bangsalsarinberdasarkan jenjang pendidikannakan dijelaskan 

secaranrinci pada tabel  4.1. 

Tabel 4.1  

Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Baniy 

Kholiel Bangsalsari Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No. 

Status Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan 

Tingkat Pendidikan 

SMP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 

1. Guru Tetap  1    16  

2. Guru Tidak Tetap        

3. Instruktur (Seni, 

Olah Raga, Baca 

Tulis Al-Qur’an) 

 1      

Jumlah  2    16  
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c. Keadaan Peserta Didik  

Jumlah pesertandidik di MTs Baniy Kholiel Bangsalsarinsetiap 

tahunnya meningkat, karena saranandan prasarana yang 

semakinnmemadai dan jumlahmpenduduk diwilayah MTs Baniy 

Kholielnbertambah. Data peserta didiknMTs Baniy Kholiel disajikan 

padanTabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Data Peserta Didik MTs Baniy Kholiel Tahun Ajar 

2022/2024 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1. VII 38 

2. VIII 37 

3. IX 46 

 

3. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Baniy Kholiel Bangsalsari 

Jember 

a. Visi Lembaga 

Dalam merumuskan visi MTs Baniy Kholiel sebagai lembaga 

pendidikan menengah berkarakter Islam, perlu memperhatikan harapan 

peserta didik, orang tua, lembaga dan masyarakat. Mts Baniy Kholiel 

juga diharapkan mampu menjawab perkembangan dan tantangan  ilmu 

pengetahuan serta teknologi masa depan di era informasi dan 

globalisasi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, MTs Baniy 

Kholiel ingin mewujudkan harapan tersebut melalui visi yang mulia, 

yaitu: mewujudkan generasi sekolah Islam yang berdisiplin dan 

berprestasi, berwawasan kebangsaan dan lingkungan hidup. 
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b. Misi Lembaga 

Untuk mencapai visi tersebut, MTs Baniy Kholiel Bangsalsari 

memiliki beberapa misi diantaranya sebagai berikut : 

1) Mengembangkan lingkunganmdan perilaku keagamaan dengan 

mengamalkan danm enghayati nilai-nilai ajaran Islam secara 

praktis.  

2) Mengembangkan perilakunterpuji dan menjadi teladannbagi teman 

dan masyarakat. 

3) Mempererat hubungan dannkerjasama antara warga madrasah 

dengannlingkungan masyarakatnmelalui berbagainkegiatan positif. 

4) Meningkatkan sikapndisiplin untuk semuanwarga madrasah. 

5) Melaksanakan tatamtertibmyang berlakumuntuk semua warga 

madrasah. 

6) Membimbing dannmengembangkan minatnserta bakat peserta 

didik melalui kegiatannekstrakurikulernsecara efektif. 

7) Meningkatkan efektivitasnpembelajaran danmbimbingan secara 

optimal. 

8) Meningkatkan profesionalismendan kompetensi tenaganpendidik 

dan kependidikan. 

9) Meningkatkan pelayanannyang optimal bagiiseluruh warga 

sekolah, baik sarananmaupun prasarananpendidikan. 

10) Memotivasi dannmenghasilkan pesertandidik yang berprestasi  
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11) Menumbuhkan semangatnkeunggulan potensi warganmadrasah 

dalam berkaryandan berdedikasi. 

4. Uji Validitas Penelitian 

a. Angket Gaya Belajar 

Angket gaya belajar dalam penelitian ini digunakan untuk 

memetakan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik kelas VIII-A MTs Baniy Kholiel Bangsalsari Jember. Pada 

lembar angket gaya belajar terdapat 15 pernyataan. Setiap pernyataan 

berisi pilihan ganda, dimana abjad a merupakan gaya belajar visual, 

jawaban abjad b memiliki gaya belajar auditorial, dan abjad c termasuk 

gaya belajar kinestetik. 

Lembar angket gaya belajar telah dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk didiskusikan lebih lanjut. Dari hasil konsultasi 

tersebut diperoleh saran dan perbaikan-perbaikan kata, kalimat, serta 

bahasa yang tertera pada angket gaya belajar. Setelah direvisi oleh 

peneliti, instrumen tersebut dikonsultasikan legi kepada dosen 

pembimbing dan disetujui untuk melakukan validasi. 

Selanjutnya angket gaya belajar yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing tersebut divalidasi kepada validator. Pengujian validitas 

pada instrumen dilakukan pengujian oleh ahli. Para ahli yang menjadi 

validator terdiri dari dua dosen matematika dan satu guru di MTs 

Baniy Kholiel Bangsalsari Jember. Dalam penelitian ini validator 

diminta untuk memvalidasi instrumen yang berupa angket gaya  
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belajar. Hasil uji validitas ahli selanjutnya dihitung rataan skor dengan 

rumus sebagai berikut : 

          ( )   
                         

                   
     

Kemudian hasil skor validasi di kriteria kevalidannya pada kategori 

tingkat kevalidan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Angket Gaya Belajar 

Rentang Nilai Kriteria Kevalidan 

85,01 ≥ 100,00% Sangat Valid 

70,01 ≥ 85,00% Valid 

50,01 ≥ 70,00% Kurang Valid 

01,00 ≥ 50,00% Tidak Valid 

Sumber : (Fatmawati, 2016) 

Adapun hasil uji validitas instrumen angket gaya belajar sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4  

Perhitungan Validasi Angket Gaya Belajar 

No. Validator Skor Keterangan 

1 Validator 1 97,14% Sangat Valid 

2 Validator 2 94,29% Sangat Valid 

3 Validator 3 100% Sangat Valid 

Berdasarkan hasilnuji validitas instrumen angket gaya belajar, 

maka lembar angket gaya belajar dinyatakanmberada di kategori 

sangat valid. 

b. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes KemampuannKomunikasi Matematis pada penelitian ini 

digunakan untuk mengungkap kemampuan komunikasi matematis 
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pesertandidik kelas VIII-A pada materinlingkaran. Dalam tes 

kemampuannkomunikasi matematisnterdiri dari 2 soal. 

Lembar tesnkemampuan komunikasi matematis 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbingnuntuk didiskusikan lebih 

lanjut. Dari hasil konsultasi tersebutndiperoleh saran dan sudah 

disetujui untuk melakukan validasi. Selanjutnya lembar tes 

kemampuan komunikasi matematis divalidasinoleh tiga validator, 

yakni dua validator dosen matematika dan satu validator guru 

matematika. Hasil uji validitas ahli selanjutnya dihitung rataan skor 

dengan rumus sebagai berikut : 

          ( )   
                         

                   
     

Kemudian hasil skor validasi di kriteria kevalidannya pada kategori 

tingkat kevalidan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Soal Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Rentang Nilai Kriteria Kevalidan 

85,01 ≥ 100,00% Sangat Valid 

70,01 ≥ 85,00% Valid 

50,01 ≥ 70,00% Kurang Valid 

01,00 ≥ 50,00% Tidak Valid 

Sumber : (Fatmawati, 2016) 

Adapun hasil uji validitas instrumen soal tes kemampuan 

komunikasi matematis sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Perhitungan Validasi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

No. Validator Skor Keterangan 

1 Validator 1 100% Sangat Valid 

2 Validator 2 100% Sangat Valid 

3 Validator 3 97,5% Sangat Valid 

 

Berdasarkan hasilnuji validitas instrumen soal tes kemampuan 

komunikasi matematis, maka lembar soal tes kemampuan komunikasi 

matematis dinyatakanmberada di kategori sangat valid. Berikut 

disajikannhasil sebelum dan setelah revisi instrumen soal 

tesnkemampuan komunikasi matematisndisajikan pada tabel 4.7 

dibawah ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Validasi Instrumen Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

No. Sebelum Sesudah 

1. Pada hari Minggu, Aris sedang 

lari pagi di halaman balai kota 

yang berbentuk lingkaran 

dengan diameter 21 m. Karena 

Aris tidak melakukan 

pemanasan terlebih dahulu, 

maka Aris hanya berlari 

sebanyak 5 putaran. Maka 

berapa lintasan yang ditempuh 

Aris ? Nyatakan masalah 

tersebut dalam bentuk gambar ! 

Sebuah triplek berukuran 

          akan digunakan 

untuk menutup permukaan 

sumur yang berbentuk lingkaran. 

Jika panjang triplek dengan 

permukaan sumur sama besar, 

maka berapakah luas dari 

permukaan sumur tersebut ? 

2. Pulang dari kantor, ayah 

membelikan pizza untuk 

dimakan bersama. Kemudian 

ibu memotongnya menjadi 8 

bagian seperti pada gambar 

dibawah. Pizza tersebut 

memiliki jari-jari 14 cm. 

Berapakah luas dari tiap 

potongan pizza tersebut ? 

Pulang dari kantor, ayah 

membelikan pizza untuk 

dimakan oleh 8 orang dalam satu 

keluarga. Kemudian, ibu 

memotongnya dengan ukuran 

yang sama. Jika pizza tersebut 

memiliki jar-jari 14 cm. 

Berapakah luas dari setiap 

potongan pizza tersebut ? 
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c. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara padanpenelitian ini untuk memperkuat 

hasil jawabanmdari subjek. Wawancara yang dilakukan olehmpeneliti 

berupa wawancara semiterstrukturnnamun tidak lepas dari pedoman 

wawancara. Dalam pedoman wawancara yang dibuat olehnpeneliti 

terdapat 3 indikator kemampuan komunikasinmatematis.  

Lembar pedoman wawancara dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbingmuntuk didiskusikan lebih lanjut. Darimhasil 

konsultasintersebut diperoleh saran dan sudah disetujuinuntuk 

melakukan validasi. Selanjutnya pedomannwawancara divalidasinoleh 

tiga validator diantaranya dua dosen matematika dan satu guru 

matematika. Hasil uji validitas ahli selanjutnya dihitung rataan skor 

dengan rumus sebagai berikut : 

          ( )   
                         

                   
     

Kemudian hasil skor validasi di kriteria kevalidannya pada kategori 

tingkat kevalidan sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Kriteria Rentang Nilai Validitas Instrumen Wawancara 

Rentang Nilai Kriteria Kevalidan 

85,01 ≥ 100,00% Sangat Valid 

70,01 ≥ 85,00% Valid 

50,01 ≥ 70,00% Kurang Valid 

01,00 ≥ 50,00% Tidak Valid 

Sumber : (Fatmawati, 2016) 

Adapun hasil uji validitas instrumen pedoman wawancara 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

 Perhitungan Validasi Pedoman Wawancara 

No. Validator Skor Keterangan 

1 Validator 1 96% Sangat Valid 

2 Validator 2 100% Sangat Valid 

3 Validator 3 100% Sangat Valid 

Berdasarkan hasil perhitungan validasi pedoman 

wawancara maka, pedoman wawancara dinyatakan berada pada 

kategori sangat valid. 

B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Hasil Angket Gaya Belajar 

Angket gaya belajar diberikan kepadanpeserta didik kelas VIII-A yang 

terdiri dari 25 anak. Setiap peserta didikmmenyelesaikan 15 pertanyaan 

yang dibuat oleh peneliti dan telahhdivalidasi oleh beberapanpara ahli. 

Model pertanyaan berupa pilihan ganda dan teknis pengisian dilakukan 

dengan cara memberikanntanda silang terhadap pernyataannyang sesuai. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis ininadalah sebagai 

berikut : 

a. Mengkoreksi setiapaangket gaya belajarndengan menggunakannkisi-

kisi yang telahhdi buat oleh penelitiuuntuk mengelompokkanntipe 

gaya belajar. 

b. Menghitung jumlah jawaban untuk tipe gaya belajar berdasarkan kisi-

kisi yang telah dibuatnoleh peneliti. Apabilanipeserta didik lebih 

banyak memilih jawaban a maka termasukkkategori visual, 

sedangkanaapabila lebih banyak memilih jawaban b peserta didik 

tersebut memiliki gaya belajar auditorial, sedangkan jika jawaban 
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peserta didik lebih banyak c maka gaya belajar yang dimiliki adalah 

gaya belajar kinestetik. 

Adapun hasil darinperhitungan jumlah jawaban peserta didik terhadap 

angket yang telahndiberikan terletak pada lampiran ke-11. Dari 25 peserta 

didik, terdapat 10 peserta didik memilikingaya belajar visual, 10 peserta 

didik memiliki gaya belajar auditorial, dan 5 peserta didik dengan gaya 

belajar kinestetik. Berdasarkan hasil pengisian angket tersebut, dan saran 

dari guru matematika terkait subjek penelitian makandidapatkan 3 subjek 

yang terdiri dari 1 peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, 1 

peserta didik dengan gaya belajarnauditorial, dan 1 peserta didik gaya 

belajar kinestetik. Pengklasifikasianndan jumlah pengisian angket tersebut 

dapatddilihat pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

 Subjek Terpilih Berdasarkan Gaya Belajar 

No. Nama 
Skor Gaya 

Belajar V A K 

1. Rifa Mahasina 9 3 3 Visual 

2. Miftahul Jannah 4 8 3 Auditorial 

3. Galuh Candra Irawan 4 5 6 Kinestetik 

 

2. Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Setelah mendapatkan subjek penelitian maka peneliti memberikan tes 

kemampuan komunikasinmatematis yang diikuti dengan proses 

wawancara. Setelah data terkumpul berupa hasil tes kemampuan 

komunikasinmatematis materi lingkaran, peneliti melakukan analisis 
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datanberdasarkan indikator kemampuan komunikasinmatematis menurut 

NCTM (National of Teachers of Mathematics). 

Analisis hasil tes kemampuan komunikasi matematis materi lingkaran 

dimulai data yang dibutuhkan yakni berupahasil tes kemampuan 

komunikasi matematis dalam bentuk foto dan rekaman hasil wawancara. 

Adapun pengkodean yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

a. Kode untuk subjek penelitian 

S1 : Subjek penelitian gaya belajar visual 1 yakni Rifa Mahasina 

S2  : Subjek penelitian gaya belajar auditorial 1 yakni Miftahul J. 

S3  : Subjek penelitian gaya belajar kinestetik 2 yakni Galuh C. I. 

b. Kode untuk penelitian dalam wawancara 

P 1 1  

   : Peneliti 

   : Pertanyaan untuk S1 

   : Pertanyaan pertama 

c. Kode untuk subjek penelitian dalam wawancara 

S 1 1 

   : Subjek 

   : Jawaban dari S1 

   : Jawaban untuk pertanyaan pertama 

Berikut penyajian dan analisis data masing-masing subjek 

penelitian terhadap hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik materi lingkaran. 
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1) Subjek gaya belajar Visual (S1) 

Berikut disajikannjawaban S1 dalam menyelesaikannsoal tes 

kemampuan komunikasinmatematis materi lingkaran ditinjau dari 

gaya belajar disertai dengan kutipan hasil wawancara. 

a) Penyelesaian Soal nomor 1 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor satu oleh peserta 

didik dengan gaya belajar visual.  

 

Gambar 4.1 

Penyelesaian S1 pada soal nomor 1 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui kemampuan 

komunikasinmatematis S1 pada soalnnomor 1. Kemampuan 

komunikasi matematisstersebut nantinyaaakan dianalisis 

berdasarkannindikator yanggtelah ditentukan. Setelah 

mendapatkan hasilaanalisisskemudian disajikan pula kutipan 

wawancara darinsubjek S1 dari masing-masing indikator, yang 

kemudian akan dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui 

kevalidan hasil tes tersebut. Berikut disajikannanalisis untuk 

masing-masing indikator kemampuan komunikasi matematis. 
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(1) Kemampuan mengekspresikannide-ide matematis melalui 

lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannserta 

menggambarkanssecara visual. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator satu dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 1. 

 

Gambar 4.2 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

S1 Indikator 1 

Dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa S1 pada indikator 

pertama dalam menyatakan ide-ide matematis sudah bagus, 

karena mampu mengekspresikan ide-ide matematis secara 

lengkap dan benar seperti halnya menyebutkan informasi 

yang terdapat pada soal dan mampu menuliskan apa yang 

ditanyakan. Jadi, S1 mampu memenuhi indikator 1 pada 

soal nomor 1. 

Penjelasan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap S1. Pada saatnwawancara S1 

dapatnmengekspresikan ide-ide matematisnyang sesuai 

dengan soal. Dibawah ini data hasil wawancara S1 pada 

indikator pertamandengan kemampuan menyatakan ide-ide 
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matematismmelalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikan 

serta menggambarkan secara visual. 

P11  : “Dapatkah kamu membaca soalnya 

kembali ?” 

S11  : “Siap bu, (sambil membaca soal)” 

P12 : “Apa saja yang kamu ketahui dari 

soal nomor 1 ?” 

S12 : “Ada triplek berukuran 14 × 14 m 

bu, otomatis tripleknya berbentuk 

persegi, karena memiliki sisi yang 

sama.  

P13 : “Lalu, apalagi ?” 

S13 : “Karena triplek dengan permukaan 

sumur sama besar, jadi untuk 

panjang diameter sumur juga 

memiliki panjang 14 m bu.” 

P14 : “Apakah kamu yakin dengan 

jawabanmu ?” 

S14 : “Yakin bu.” 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis baikmsecara lisan, tulisan, 

maupunmdalammbentukkvisual lainnya. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator dua dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

S1 Indikator 2 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa 

S1 pada indikator kedua ini mampu memahami soal yang 

diberikan dengan baik. Karena, dapatmmenginterpretasikan 

informasi secara jelas sesuai dengan apaayang terdapat 

pada soal. S1 juga mampuumenuliskanninformasi dengan 

lengkappdan benar. Jadi, S1 dapat memenuhi indikator 2 

pada soal nomor 1. 

Dari pemaparan diatas, diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada S1 terhadappindikator 2. Berikut 

disajikan data hasil wawancara : 

P15 : “Apa yang kamu ketahui dari gambarmu ?” 

S15  : “Jadi ada lingkaran yang menyinggung 

persegi bu” 

P16  : “Apakah gambarmu sesuai dengan soal?” 

S16  : “Sudah sesuai bu” 

P17  : “Bagaimana kamu menggambarkannya ?” 

S17  : “Saya gambar lingkaran menggunakan uang 

koin dan saya beri titik pusat untuk 

mengetahui  panjang diameter ataupun jari-

jarinya. Lalu untuk  tripleknya saya berikan 

garis yang membentuk persegi. Sehingga 

mendapatkan panjang diameter sumur yang 

berbentuk lingkaran yakni 14 dan jari-jari 

7.” 

P18  : “Oke bagus, apakah kamu sudah faham ?” 

P18  : “Iya bu, paham.” 

 

(3) Kemampuan dalam menggunakanmistilah-istilah, notasi 

matematika dan strukturnyamuntuk menyajikan ide serta 

menggambarkan hubungan-hubunganndengan model 

situasi. 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator tiga dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 1. 

 

 

Gambar 4.4  

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

S1 Indikator 3 

Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa S1 pada 

indikator 3 sudah sangat memenuhi indikator. Karena S1 

mampu menggunakan notasi dengan baik dan benar. Dalam 

menyajikan hasil pengerjaan terstruktur secara sistematis 

dan tepat.  

Pemaparan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada S1 terhadap indikator 3. Berikut data 

hasil wawancara : 

P19 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S19 : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa 

yang dicari, yakni luas lingkarannya. Untuk 

rumus luas lingkaran menggunakan rumus 

     .   sendiri adalah rumus tetap dan r 

adalah jari-jari lingkarannya.” 

P110  : “Apakah struktur pengerjaanmu sudah 

benar ?” 
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S110  : “ InsyaAllah benar bu” 

 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek S1 pada soal nomor 1  mampu memenuhi 

ketiga indikator kemampuan komunikasi matematis. 

b) Penyelesaian Soal Nomor 2 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor dua oleh 

peserta didik dengan gaya belajar visual.  

 

 

Gambar 4.5 

Penyelesaian S1 pada soal nomor 2 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui kemampuan 

komunikasimmatematis S1 pada soal nomor 2. Kemampuan 

komunikasi matematisitersebut nantinya akan dianalisis 

berdasarkan indikatornyang telah ditentukan. Setelah 

mendapatkannhasil analisis kemudian disajikannpula kutipan 

wawancara dari S1 untukksetiap indikator, yanggkemudian 
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akan dilakukannteknik triangulasi guna mengetahuikkevalidan 

hasil tes tersebut. Berikutddisajikan analisis untuk masing-

masing indikator kemampuan komunikasi matematis. 

(1) Kemampuan mengekspresikannide-ide matematis 

melaluiilisan, tulisan, dan mendemonstrasikannyamserta 

menggambarkan secara visual 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator satu dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 2. 

 

 

Gambar 4.6 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis Indikator 1 

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa S1 

pada indikator pertama dalam menyatakan ide-ide 

matematis sudah bagus, karena mampu 

mengekspresikanmide-ide matematis secara lengkapddan 

benar. Dapat menuliskan informasi yang diketahui seperti 

halnya panjang jari-jari adalah 14 cm, Dimakan oleh 8 

orang yang berarti 
 

 
. Jadi, S1 mampu memenuhi indikator 1 

pada soal nomor 2. 
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Penjelasan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap S1. Pada saat wawancara S1 dapat 

mengekspresikan ide-ide matematis yang sesuai dengan 

soal. Dibawah ini data hasil wawancara S1 pada indikator 

pertama dengan kemampuan menyatakan ide-ide matematis 

melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikan serta 

menggambarkan secara visual. 

P11 : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali 

?” 

S11 : “Baik bu.” 

P12 : “Apa yang kamu ketahui dari soal nomor 2?” 

S12 : “Ada satu pizza yang dipotong menjadi 8 

bagian sama besar. Otomatis jika dijadikan 

pecahan menjadi 
 

 
 bagian, yang nantinya 

akan dikali. ” 

P13 : “Lalu, apalagi ?” 

S13 : “Ukuran jari-jari pizzanya adalah 14 cm.” 

P14 : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S14 : “Yakin bu.” 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasimide-ide matematismbaik secara lisan, 

tulisan, maupun dalamnbentuk visual lainnya. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator dua dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 2. 
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Gambar 4.7 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S1 

Indikator 2 

 

Berdasarkan gambar 4.7 diatas menunjukkan 

bahwa S1 indikator 2 pada soal nomor 2 mampu 

memahami soal yang diberikan dengan cukup baik. Karena 

mampu menggambarkan dengan benar, namun jika 

diberikan keterangan bahwa panjang jari-jarinya 14 cm 

maka akan lebih baik lagi. Hal ini berarti S1 mampu 

memenuhi indikator 2 pada soal nomor 2. 

Dari pemaparan diatas, diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada subjek S1 terhadap indikator 2. Berikut 

disajikan data hasil wawancara : 

 

P15 : “Apa yang kamu ketahui dari gambarmu ?” 

S15 : “Ada pizza yang berbentuk lingkaran dan 

dibagi menjadi 8 bagian.” 

P16 : “Apakah gambarmu sesuai dengan soal?” 

S16 : “Sudah sesuai bu” 

P17 : “Bagaimana cara kamu menggambarkannya 

?” 

S17 : “Saya menggambar lingkaran ibarat pizza 

yang kemudian saya ambil titik pusat dan 

saya tarik garis sehingga membentuk 8 

bagian.” 

P18 :  “Apakah kamu faham ?” 
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P18 : “Faham bu..” 

 

(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi 

matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model 

situasi. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator tiga dengan gaya belajar 

visual pada soal nomor 2. 

 

Gambar 4.8 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator 3 

 

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa 

subjek S1 pada indikator tiga soal nomor 2 mampu 

menggunakan notasi matematika cukup baik dan 

menyelesaikan soal dengan benar.  Struktur penulisannya 

sudah runtut dan jelas. Mampu menuliskan kesimpulan 

dengan tepat. Hal ini berarti S1 pada indikator 3 soal nomor 

2 memenuhi. 
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Penjelasan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap subjek S1. Pada saat wawancara 

subjek S1 dapat mengekspresikan ide-ide matematis yang 

sesuai dengan soal. Dibawah ini data hasil wawancara 

subjek S1 pada indikator 3. 

P19 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S19 : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa 

yang dicari, yakni luas lingkarannya. Untuk 

rumus luas lingkaran menggunakan rumus 

     .   sendiri adalah rumus tetap dan r 

adalah jari-jari lingkarannya.” 

P110 : “Apakah strukturmu sudah benar ?” 

S110 : “ InsyaAllah benar bu” 

 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek S1 pada soal nomor 2 dapat memenuhi ketiga 

indikator kemampuan komunikasi matematis. 

Berdasarkan tes, observasi, dan wawancara 

diperoleh hasil yang telah dirangkum pada tabel 4.5 

dibawah. 

Tabel 4.11 

Kemampuan Komunikasi Matematis S1 

Keterangan Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 

Indikator 1     

Indikator 2     

Indikator 3     

2) Subjek gaya belajar Auditorial (S2) 

Berikut disajikan jawaban dari subjek S2 dalam menyelesaikan 

soal tes kemampuan komunikasi matematis materi lingkaran. 
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a) Penyelesaian Soal Nomor 1 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor satu oleh 

peserta didik dengan gaya belajar auditorial.  

 

 

Gambar 4.9 

Penyelesaian S2 Pada Soal Nomor 1 

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek S2 pada soal nomor 1. 

Kemampuan komunikasi matematis tersebut nantinya akan 

dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Setelah 

mendapatkan hasil analisis kemudian disajikan pula kutipan 

wawancara dari subjek S2 untuk setiap indikator, yang 

kemudian akan dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui 

kevalidan hasil tes tersebut. Berikut disajikan analisis untuk 

masing-masing indikator kemampuan komunikasi matematis. 
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(1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui 

lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkan secara visual 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator satu dengan gaya belajar 

auditorial pada soal nomor 1. 

 

 

Gambar 4.10 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

S2 Indikator 1 

Berdasarkan gambar 4.10 menunjukkan bahwa 

subjek S2 pada indikator pertama dalam menyatakan ide-

ide matematis sudah bagus, karena mampu 

mengekspresikan ide-ide matematis secara lengkap dan 

benar seperti halnya menyebutkan informasi apa saja yang 

diketahui pada soal. 

Penjelasan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap subjek S2. Pada saat wawancara 

subjek S2 dapat mengekspresikan ide-ide matematis yang 

sesuai dengan soal. Dibawah ini data hasil wawancara 

subjek S2 pada indikator 1. 
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P21 : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali 

?” 

S21 : “Baik bu.” 

P22 : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor 

1?” 

S22 : “Ada triplek yang bentuknya persegi, lalu 

dibuat menutup sumur yang bentuknya 

lingkaran.” 

P23 : “Lalu, apalagi ?” 

S23 : “Karena ukuran triplek dan sumur sama 

besar, pastinya juga memiliki panjang yang 

sama yaitu 14 meter.” 

P24 : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S24 : “InsyaAllah yakin bu.” 

 

(2) Kemampuan memahami,mmenginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual lainnya. 

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 

pada Subjek 2 tidak memenuhi indikator 2. Karena S2 

belum mampu memahami, menginterpretasikan soal 

dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

berikut : 

 P25  : “Apa yang kamu ketahui pada soal ?” 

 S25  : “Intinya itu mencari luas lingkaran bu” 

 P26  : “Apakah kamu bisa menggambarkannya?” 

 S26 : “Saya masih bingung bu, kalau cara 

menggabarnya. Karena saya mengerjakan 

soal nomor 1 ini hanya menjawab asal-

asalan saja.” 

P27  : “Asal-asalan bagaimana ?” 

S27  : “ Ya yang penting saya jawab aja bu. 

Sepertinya  ini cari luas. Kemudian saya 

kerjakan.” 

 

(3) Kemampuan dalammmenggunakan istilah-istilah, notasi 

matematikamdan strukturnya untuk menyajikanmide serta 
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menggambarkanmhubungan-hubunganmdengan model 

situasi. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator tiga dengan gaya belajar 

auditorial pada soal nomor 1. 

 

Gambar 4.11 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

S2 Indikator 3 

Dari gambar 4.11 dapat diketahui bahwa S2 pada 

indikator 3 sudah sangat memenuhi indikator. Karena S2 

mampu menggunakan notasi dengan baik dan benar. Dalam 

menyajikan hasil pengerjaan terstruktur secara sistematis 

dan tepat.  

Pemaparan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada S1 terhadap indikator 3. Berikut data 

hasil wawancara : 

P29 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S29 : “Itu kan sama saja dengan mencari luas 

lingkarannya bu. Lalu rumus luas lingkaran 

adalah      .   itu rumus tetap yang 
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nilainya adalah 3,14 atau 
  

 
 sedangkan r 

adalah jari-jari lingkarannya.” 

P210 : “Apakah struktur pengerjaanmu sudah benar 

?” 

S210 : “ InsyaAllah benar bu” 

 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek S2 pada soal nomor 1  mampu memenuhi dua 

indikator kemampuan komunikasi matematis yakni 

indikator 1 dan indikator 3. 

b) Penyelesaian Soal Nomor 2 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor dua oleh 

peserta didik dengan gaya belajar auditorial.  

 
Gambar 4.12 

Penyelesaian S2 Pada Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.12 terlihat kemampuan 

komunikasi matematis S2 pada soal nomor 2. Kemampuan 

komunikasi matematis tersebut selanjutnya akan dianalisis 

berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Setelah diperoleh 

hasil analisis, akan disajikan cuplikan wawancara dengan 
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subjek S2 untuk masing-masing indikator, yang selanjutnya 

akan ditriangulasi untuk mengetahui keabsahan hasil tes. 

Berikut rincian masing-masing indikator kemampuan 

komunikasi matematis. 

(1) Kemampuan mengekspresikannide-ide matematissmelalui 

lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkan secara visual 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator satu dengan gaya belajar 

auditorial pada soal nomor 2. 

 

Gambar 4.13  

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

S2 Pada Indikator 1 

Berdasarkan gambar 4.13 menunjukkan bahwa S2 

pada indikator pertama dalam menyatakan ide-ide 

matematis sudah bagus, karena mampu mengekspresikan 

ide-ide matematis secara lengkap dan benar. Dapat 

menuliskan informasi yang diketahui seperti halnya 

panjang jari-jari adalah 14 cm, Dimakan oleh 8 orang yang 

berarti 
 

 
.  Jadi, S2 mampu memenuhi indikator 1 pada soal 

nomor 2. 
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Penjelasan diatas juga diperkuat dengan 

hasiliwawancara terhadap S2. Pada saatnwawancara S2 

dapat mengekspresikan ide-ide matematis yang sesuai 

dengan soal. Dibawah ini data hasil wawancara S2 pada 

indikatorppertama dengan kemampuan menyatakan ide-ide 

matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikan 

serta menggambarkan secara visual. 

P211 : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali 

?” 

S211 : “Baik bu.” 

P212 : “Apa yang kamu ketahui dari soal nomor 

2?” 

S212 : “Intinya itu satu dibagi 8 orang bu, jadinya 
 

 
  

P213 : “Lalu, apalagi ?” 

S213 : “Jari-jari pizza yang bentuknya lingkaran 14 

cm.” 

P214 : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S214 : “Yakin bu.” 

 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematismbaik secara lisan, tulisan, 

maupunndalam bentuknvisual lainnya. 

Pada tahap memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis subjek 2 pada indikator 2 

tidak menulis apapun dikarenakan lupa. Meskipun lupa S2 

masih bisa menjelaskan secara lisan. Sehingga S2 mampu 

memenuhi indikator nomor 2.  
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Dari pemaparan diatas, diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada subjek S2 terhadap indikator 2. Berikut 

disajikan data hasil wawancara : 

P215 : “Apa yang kamu ketahui dari soal ?” 

S215 : “Ada pizza yang berbentuk lingkaran dan 

dibagi menjadi 8 bagian.” 

P216 : “Apakah kamu bisa mengambarkan?” 

S216 : “Bisa bu” 

P217 : “Coba kamu gambarkan dan jelaskan?” 

S217 : “Jadi langkah awal saya menggambar 

lingkaran selanjutnya dicari titik pusatnya 

dan dibagi menjadi 8 bagian sama besar bu” 

P218 :  “Mengapa tidak digambarkan pada lembar 

jawabannya ?” 

P218 : “ Lupa bu” 

 

(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi 

matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model situasi 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik indikator tiga dengan gaya belajar 

auditorial pada soal nomor 1. 

 

Gambar 4.14 

Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis S2  

Pada Indikator 3 
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Berdasarkan gambar 4.14 menunjukkan bahwa S2 

pada indikator tiga soal nomor 2 mampu menggunakan 

notasi matematika cukup baik dan menyelesaikan soal 

dengan benar. Struktur penulisannya sudah bagus. 

Penjelasan diatas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara terhadap S2. Pada saat wawancara S2 dapat 

mengekspresikan ide-ide matematis yang sesuai dengan 

soal. Dibawah ini data hasil wawancara S2 pada indikator 

3. 

P219 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S219 : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa 

yang dicari, yakni luas lingkarannya. Untuk 

rumus luas lingkaran menggunakan rumus 

     .   sendiri adalah rumus tetap dan r 

adalah jari-jari lingkarannya.” 

P220 : “Apakah strukturmu sudah benar ?” 

S220 : “ InsyaAllah benar bu” 

P221 : “ Coba kamu lihat jawabannya, apakah ada 

kamu menuliskan kesimpulan dari 

jawabanmu ?” 

S221 : “ Oh, iya bu lupa belum saya tuliskan.” 

P222 : “ Apakah kamu sudah paham ?” 

S222 : “ Paham bu.” 

 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek 2 pada soal nomor 2 mampu memenuhi 

semua indikator kemampuan komunikasi matematis.  
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Tabel 4.12 

Kemampuan Komunikasi Matematis S2 

Keterangan Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 

Indikator 1     

Indikator 2     

Indikator 3     

 

3) Subjek gaya belajar Kinestetik (S3) 

Berikut disajikan jawaban dari subjek S3 dalam menyelesaikan 

soal tes kemampuan komunikasi matematis materi lingkaran. 

a) Penyelesaian Soal Nomor 1 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor satu oleh 

peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.  

 

Gambar 4.15 

Penyelesaian S3 Pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek S3 pada soal nomor 1. 

Kemampuan komunikasi matematisktersebut nantinya akan 

dianalisisnberdasarkan indikatoryyang telah ditentukan. 

Setelah mendapatkannhasil analisis kemudianndisajikan pula 

kutipan wawancara dari subjek S3 untuk setiap indikator, yang 

kemudian akan dilakukan teknik triangulasi gunaamengetahui 
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kevalidan hasil tes tersebut. Berikutmdisajikan analisis untuk 

masing-masinggindikator kemampuannkomunikasi matematis. 

(1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui 

lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkan  secara visual 

Berdasarkan gambar 4.15 menunjukkan 

bahwansubjek 3 pada indikatorppertama tidak memenuhi. 

Hal iniddikarenakan S3 tidak dapatnmengekspresikan ide-

ideimatematis baik melalui tulisan maupun lisan. S3 belum 

memahami maksud soal, namun memperkirakan apa yang 

dicari. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengannhasil 

wawancara yang dilakukan pada S3. 

P31 : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali 

?” 

S31 : “Siap bu.” 

P32 : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor 

1?” 

S32 : “ Saya tidak tahu maksud soalnya bagaimana 

bu.” 

P33 : “ Lalu bagaimana cara kamu mengerjakan?” 

S33 : “Saya memprediksi saja bu. Dan 

kemungkinan itu mencari luas.” 

P34 :“ Lantas dari mana kamu mendapatkan 

panjang jari-jari sumur tersebut, jika kamu 

tidak faham ?” 

S34 :“Mengira-ngira saja bu, karena yang 

disebutkan 14 m. Jadi kemungkinan jari-

jarinya 7 bu.” 

P35 : “Jadi begini, di soal sudah diketahui panjang 

tripleknya, dan triplek tersebut sama besar 

dengan permukaan sumur. Otomatis 

diameter dari permukaan sumur memiliki 

panjang yang sama dengan sisi triplek, 

yakni 14 m. Jadi, jari-jari didapatkan 7 
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meter. Pada soal dicari luas permukaan 

sumur, karena permukaan sumur berbentuk 

lingkaran, maka menggunakan rumus luas 

lingkaran. Sampai sini apakah kamu 

faham?” 

S35 : “Faham bu. Terimakasih bu.” 

 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual lainnya. 

Pada indikator kedua subjek 3 belum memahami, 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis 

baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dikarenakan S3 

mengalami kebingungan dan terkecoh pada bagian soal, 

dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini : 

 P36 : “Apa yang kamu ketahui pada soal ?” 

 S36 : “Intinya itu mencari luas lingkaran bu” 

 P37 : “Apakah kamu bisa menggambarkannya?” 

 S37 :“Belum bisa bu, saya saja baru faham waktu 

dijelaskan maksud soalnya sama ibu, 

apalagi menggambarnya.” 

P38 : “Barusan kan saya sudah ngasih tau bahwa 

sisi dari triplek memiliki panjang yang 

sama dengan permukaan sumur. Otomatis 

ketika digambarkan permukaan sumurnya 

akan menyinggung sisi tripleknya. Jadi, 

gambarnya ada lingkaran yang 

menyinggung garis persegi diluarnya. 

Seperti ini (sambil menggambarkan).” 

S38 : “ Oh, jadi seperti itu ya bu, oke bu.” 

 

(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi 

matematika dan strukturnyamuntuk menyajikan ide serta 

menggambarkannhubungan-hubungan dengan model 

situasi 
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Dari gambar 4.15 menunjukkan bahwa subjek 3 pada 

indikator ketiga sudah memenuhi, karena S3 mampu 

menggunakan istilah-istilah, notasi matematika dan 

menyajikan strukturnya dengan baik. Namun, S3 lupa 

dalam menuliskan kesimpulan. Penjelasan ini diperkuat 

dengan hasil wawancara dibawah ini : 

P39 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S39: “Jadi itu mencari luas lingkaran dan 

menggunakan rumus       .” 

P310 : “Lalu,   dan r itu apa ?” 

S310 : “   itu nilainya 
  

 
 atau 3,14 bu.”  

P311 : “Oke betul. Apakah struktur pengerjaanmu 

sudah benar ?” 

S311 : “InsyaAllah benar bu” 

P312 : “Coba kamu lihat, apakah kamu menuliskan 

kesimpulan dari jawabanmu ?” 

S312 : “Oh, iya bu saya lupa menuliskan.” 

 

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek 3 pada soal nomor 1  mampu memenuhi satu 

indikator kemampuannkomunikasi matematissyakni 

indikator 3. 

b) Penyelesaian Soal Nomor 2 

Berikut disajikan penyelesaian soal nomor dua oleh 

peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.  
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Gambar 4.16 

Penyelesaian S3 Pada Soal Nomor 2 

Berdasarkan gambar 4.16 dapatndiketahui kemampuan 

komunikasi matematismsubjek S3 pada soal nomor 2. 

Kemampuan komunikasimmatematis tersebut nantinya akan 

dianalisis berdasarkannindikator yang telahhditentukan. 

Setelah mendapatkannhasil analisis kemudianndisajikan pula 

kutipan wawancara dari subjek S3 untuk setiap indikator, yang 

kemudian akan dilakukan teknik triangulasi guna 

mengetahuinkevalidan hasil tes tersebut. Berikut disajikan 

analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 

komunikasi matematis. 

(1) Kemampuan mengekspresikannide-ide matematisimelalui 

lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkan  secara visual 

Berdasarkan gambar 4.16 menunjukkan bahwa 

subjek 3 pada indikator pertama belum memenuhi, karena 

S3 masih baru memahami maksud soal setelah peneliti 

memberikan pandangan pada soal nomor 1. Penjelasan 
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tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan pada S3 sebagai berikut : 

 P313 : “Apa yang kamu ketahui pada soal ?” 

 S313 : “Mencari luas pizzanya bu, lalu dibagi 8 

karena akan dimakan 8 orang” 

 P314 :“Setelah kamu faham dengan 

permasalahannya, apa langkah selanjutnya 

yang kamu lakukan?” 

 S314 : “Memasukkan angkanya kedalam rumus 

bu.” 

P315 : “Menggunkana rumus yang mana ?” 

S315 : “Sama dengan nomor 1 bu, mencari luas 

lingkaran, cuman dibagi 8.” 

P316 : “Kenapa tidak kamu tuliskan hal-hal yang 

kamu ketahui dari soal ?” 

S316 : “Karena saya faham setelah dijelaskan ibu 

yang nomor 1, otomaris tidak jauh beda.” 

 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual lainnya. 

Pada indikator kedua subjek 3 tidak memenuhi, 

dikarenakan S3 kurang memahami, menginterpretasikan 

dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan 

maupun tulisan. Hal ini dapatddilihat dari hasil pengerjaaan 

S3 pada gambar 4.16 dan hasil wawancara dibawah ini : 

P317 : “Apa yang kamu ketahui pada soal ?” 

 S317 : “Intinya itu mencari luas lingkaran bu” 

 P318 : “Apakah kamu bisa menggambarkannya?” 

 S318 : “Bisa bu, (sambil menggambar)” 

P319 : “Lalu dari gambarmu apa yang kamu 

ketahui ?” 

S319 : “Ya lingkaran dibagi jadi 8 sama besar bu.” 

P320 : “Lalu, mengapa pada lembar jawaban kamu 

tidak menggambarkan?” 
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S320 : “Karena saya baru sadar maksud soalnya bu, 

dan di soal juga tidak ada perintah untuk 

menggambar.” 

P321 : “Lantas kamu menggambar menunggu ada 

perintah ?” 

S321 : “Iya bu.” 

P322 : “Lain kali, sekalipun disoal tidak ada 

perintah untuk menggambar, namun ketika 

kamu mengerjakan dengan membayangkan 

gambarnya, lebih baik kamu gambarkan 

saja.” 

S322 : “Siap bu.” 

 

(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi 

matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide serta 

menggambarkannhubungan-hubunganndengan model 

situasi 

Pada indikator ketiga S3 sudah memenuhi, karena S3 

mampu menggunakan istilah-istilah, notasi matematika dan 

menyajikan strukturnya dengan baik. Namun, S3 lupa 

dalam menuliskan kesimpulan. Penjelasan ini dapat dilihat 

pada gambar 4.16 dan diperkuat dengan hasil wawancara 

dibawah ini : 

P323 : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, 

dapatkah kamu menjelaskan maksud dari 

lambang/notasi tersebut ? ” 

S323 : “Jadi itu mencari luas lingkaran dan 

menggunakan rumus       .” 

P324 : “Apakah struktur pengerjaanmu sudah benar 

?” 

S324 : “ InsyaAllah benar bu” 

P325 : “Coba kamu lihat, apakah kamu menuliskan 

kesimpulan dari jawabanmu ?” 

S325 : “Oh, iya bu saya lupa menuliskan.” 
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Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa subjek 3 padaasoal nomor 2  mampu memenuhi satu 

indikator kemampuan komunikasi matematis 

yakninindikator indikator 3. 

Tabel 4.13 

Kemampuan Komunikasi Matematis S3 

Keterangan Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 

Indikator 1     

Indikator 2     

Indikator 3     

 

C. Pembahasan Temuan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas VIII-A MTs 

Baniy Kholiel Bangsalsari Jember dapatddiketahui kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang menjadi subjek penelitian gaya belajar 

visual,nauditorial, dan kinestetik. Berikut disajikan uraian pada bab 

sebelumnya: 

Subjek 1 dengan gaya belajarnvisual secara keseluruhan telah 

memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis yakni 1) 

kemampuannmengekspresikan ide-ide matematismmelalui lisan, tulisan, 

danmmendemonstrasikannya serta menggambarkannsecara visual, 2) 

kemampuannmemahami,nmenginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematissbaik secara lisan, tulisan, maupunndalam bentuk visualnlainnya, 3) 

kemampuan dalam menggunakannistilah-istilah, notasi matematika dan 

strukturnyaauntuk menyajikan ide serta menggambarkannhubungan-hubungan 
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dengan model situasi. Dari kedua soal S1 mampunmenjawabbsoal 

dengannbenar, baik dari visualnmaupun lisan. 

Subjek 2 dengan gaya belajar auditorial secara keseluruhan 

masihnkurang memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis. Pada 

indikatornpertama yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematismmelalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkannsecara visualnsudahnmemenuhi pada kedua soal. 

Indikatornkedua yaitu kemampuan memahami, menginterpretasikan,ndan 

mengevaluasi ide-ide matematisnbaik secara lisan, tulisan, maupun dalam 

bentuk visual lainnya yang memenuhi hanya pada soal nomor dua saja.  

Subjek 3 dengan gaya belajarnkinestetik secara keseluruhannsangat 

kurang memenuhi indikator kemampuan komunikasinmatematis. Pada 

indikator pertama dan kedua S3 tidaknmemenuhi, baik pada soalnnomor 1 

maupun soal nomor 2. S3 hanya mampu memenuhimpada indikator ketiga, 

yakni kemampuandalam menggunakan istilah-istilah, notasi matematika dan 

strukturnyamuntuk menyajikan ide serta menggambarkan hubungan-hubungan 

dengan model situasi. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Triana Jamilatus Syarifah yang menyatakan bahwa gaya 

belajar visual ini mampu mencapai semua indikator dengan baik, peserta didik 

dengan gaya belajar auditorialndalam kategori sedang, dan pesertaadidik pada 

gaya belajar kinestetik berada pada kategoriorendah (Jamilatus Syarifah et al., 

2017).  
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Selanjutnya hasil penelitian ininsejalan dengan hasilppenelitian 

yangidilakukan oleh Tara Rezika Aliffianti, Nani Kurniati, dkk yang 

menyatakan bahwa tidakksemua peserta didik mampu memenuhi ketiga 

indikator kemampuan komunikasi matematis. Peserta didik dengan gaya 

belajar auditorial dan kinestetik berada pada kategori sedang. Berbeda dengan 

peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, ia mampu memenuhi ketiga 

indikator kemampuannkomunikasi matematis (Aliffianti et al., 2022). 

Selain itu, penelitian ininsejalan dengan hasilppenelitiannyang 

dilakukanooleh Asri DarayulinNayan dan Irma Fitri yang menunjukkan bahwa 

peserta didik dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan 

komunikasinmatematis kategori tinggi pada ketiga indikator. Peserta didik 

dengan gayanbelajar auditorial dan kinestetik memiliki 

kemampuannkomunikasippada kategori sedang (Darayuli Nayan & Fitri, 

2021). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkannhasil penelitian yangndilakukan di MTs Baniy Kholiel 

pada tanggal 29 Mei 2023 – 3 Juni 2023, tentang analisis hasil penelitian yang 

dilakukan tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 

VIIIaA ditinjau dari gaya belajar, maka diperolehnkesimpulan : 

Subjek S1 dengan gaya belajar visual secara keseluruhan, telah 

memenuhi indikator kemampuannkomunikasi matematisnyaitu kemampuan 

mengekspresikan ide-ide matematis melaluimlisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikan serta menggambarkan secaranvisual, kemampuan 

memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasinide-ide matematis 

baiknsecara lisan, tulisan,nmaupun dalamnbentuk visual lainnya, 

danmkemampuan dalammmenggunakan istilah-istilah,mnotasi matematika 

danmstrukturnya untuk menyajikanmide serta menggambarkan hubungan-

hubunganndengan modelnsituasi. 

Subjek S2 dengan gaya belajar auditorial pada soal nomor 1 hanya 

mampu memenuhi dua indikator yakni, kemampuanmmengekspresikan ide-

idemmatematis melalui lisan,mtulisan, dan mendemonstrasikannserta 

menggambarkan secara visual, dan kemampuan dalam menggunakan istilah-

istilah, notasinmatematika dan strukturnya untuk menyajikan ide 

sertanmenggambarkan hubungan-hubunganndengan model situasi. Sedangkan 

pada soal nomor 2 S2 mampu memenuhi semua indikator. 



 

 

85 

Subjek S3 dengan gaya belajar kinestetik hanya mampu memenuhi 

indikator nomor 3 saja, yakni kemampuanndalam menggunakannistilah-

istilah, notasi matematikamdan strukturnya untuk menyajikanmide serta 

menggambarkan hubungan-hubunganndengan modelnsituasi. 

B. Saran 

Berdasarkannkesimpulan diatas, ada beberapansaran yang perlundisampaikan 

yaitu sebagainberikut : 

1. Bagi pendidik 

Diharapkan dengan adanya hasil analisis kemampuan komunikasi yang 

ditinjau dari gaya belajar ini, para guru mampu memperhatikan kembali 

perbedaan jenis gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didik sehingga 

mampu melihat potensi yang dimiliki peserta didik dalam memahami 

konsep matematika dengan baik. 

2. Bagi penelitinselanjutnya 

Peneliti berharap penelitian inimdapat digunakan sebagaiareferensi 

dalam melakukannpenelitiannyang serupa, terutama dalam penelitian yang 

bersangkutan dengan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

ditinjau dari gaya belajar. 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1 : Matriks Penelitian 

Judul Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Analisis 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Peserta Didik 

dalam 

Menyelesaikan 

Masalah 

Lingkaran 

Ditinjau dari 

Gaya Belajar 

1. Kemampu

an 

Komunika

si 

Matematis 

2. Gaya 

Belajar 

1. Kemampuan 

mengekspresikan ide-

ide matematis melalui 

lisan, tulisan, dan 

mendemontrasikannya 

serta 

menggambarkannya 

secara visual. 

2. Kemampuan 

memahami, 

menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-

ide matematis baik 

secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk 

visual lainnya. 

3. Kemampuan dalam 

menggunakan istilah-

istilah, notasi 

matematika dan 

strukturnya untuk 

menyajikan ide serta 

menggambarkan 

hubungan-hubungan 

dengan model situasi. 

Subjek : 

a. Satu peserta 

didik 

dengan 

gaya belajar 

visual 

b. Satu peserta 

didik 

dengan 

gaya belajar 

auditorial 

c. Satu peserta 

didik 

dengan 

gaya belajar 

kinestetik 

Pendekatan 

Penelitian : 

Kualitatif 

 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Metode Penentuan 

Subjek : Angket 

 

Metode 

Pengumpulan Data 

: 

1. Tes 

2. Wawancara 

 

Teknik Analisis 

Data : Miles and 

Huberman 

1. Bagaimana 

kemampuan 

komunikasi 

matematis peserta 

didik dalam 

menyelesaikan 

masalah lingkaran 

ditinjau dari gaya 

belajar visual ? 

2. Bagaimana 

kemampuan 

komunikasi 

matematis peserta 

didik dalam 

menyelesaikan 

masalah lingkaran 

ditinjau dari gaya 

belajar auditorial? 

3. Bagaimana 

kemampuan 

komunikasi 

matematis peserta 

didik dalam 

menyelesaikan 

masalah lingkaran 

ditinjau dari gaya 

belajar kinestetik? 



Lampiran 2 : Kisi-kisi Angket Pengelompokan Gaya Belajar  

KISI-KISI ANGKET PENGELOMPOKAN GAYA BELAJAR 

Keterangan : 

V :   Visual 

A  :   Auditorial 

K  :   Kinestetik 

ASPEK INDIKATOR 
PERTANYAAN 

ANGKET 
PILIHAN JAWABAN 

GAYA 

BELAJAR 
NOMOR 

BUTIR 
V A K 

Berbicara 

Kecepatan 

Ketika saya bertemu 

dengan orang lain, 

maka 

a. Saya berbicara dengan cepat     

1 b. Saya bicara dengan kecepatan sedang     

c. Saya bicara dengan perlahan-lahan     

Menanggapi 

Pertanyaan 

Ketika saya ditanya 

seseorang, maka 

a. Saya menjawab dengan jawaban yang singkat      

2 

b. Saya menjawab dengan cara menjelaskannya 

secara detail 

    

c. Saya menjawab dengan menggunakan isyarat 

tubuh 

    

Perhatian Ketika berbicara a. Memperhatikan ekspresi wajah     3 



ketika 

berbicara 

dengan seseorag,saya 

lebih suka untuk 

b. Mendengar suaranya     

c. Menyentuh atau melakukan kontak fisik     

Aktivitas 

Ekspresi  

Ketika saya sedang 

merasa senang, sedih, 

ataupun marah, saya 

akan 

a. Menyatakan melalui ekspresi wajah     

4 
b. Menyatakan dengan perubahan nada bicara     

c. Mengungkapkan dengan bahasa tubuh     

Kegiatan 

waktu luang 

Saat ada waktu luang, 

maka saya akan 

a. Membaca, menonton TV atau menonton film     

5 
b. Mendengarkan musik     

c. Melakukan kegiatan aktif seperti olahraga, 

menari,dll 

    

Ketika diam 
Saat saya sedang 

diam, maka 

a. Saya lebih suka melamun      

6 b. Saya lebih suka berbicara dengan diri sendiri     

c. Saya merasa gelisah, dan tidak bisa duduk tenang     

Memilih atau 

membeli 

barang 

Ketika membeli 

permainan baru, maka 

saya akan 

a. Membaca instruksinya terlebih dahulu     

7 
b. Mendengarkan penjelasan dari orang yang telah 

menggunakannya 

    

c. Langsung mencobanya     

Kebiasaan 

Saat seseorang 

menanyakan suatu 

tempat, maka saya 

a. Memberi penjelasan arah dengan gambar atau 

peta 

    

8 

b. Memberi penjelasan arah dengan kata-kata atau     



akan instruksi 

c. Mengantarkan orang tersebut ke tempat tujuan     

Berkenalan 

Saat berkenalan 

dengan seseorang, 

yang leih mudah saya 

ingat adalah 

a. Wajahnya     

9 
b. Namanya     

c. Tingkah lakunya     

Belajar 

Pelajaran 

Kesenian 

yang disukai 

Kesenian yang lebih 

suka saya pelajari 

a. Seni Lukis     

10 b. Seni Musik     

c. Seni Tari atau kerajinan tangan     

Konsentrasi 

saat belajar 

Ketika guru 

menjelaskan, 

sedangkan teman-

teman asik berbicara 

sendiri, maka 

a. Saya tetap fokus terhadap penjelasan guru     

11 

b. Saya tidak bisa fokus terhadap penjelasan guru     

c. Saya masih bisa fokus meski tidak maksimal     

Ingatan 

Supaya saya lebih 

mudah memaham  

i dan mengingat 

penjelasan guru, maka 

a. Saya akan membuat catatan      

12 
b. Melafalkan kata kunci dengan barkali-kali     

c. Mempraktekkan secara langsung     

Kebiasaan 
Saat presentasi di 

depan kelas, maka 

a. Tampilan presentasi yang rapi dan menarik     
13 

b. Cara menyampaikan isi presentasi     



saya lebih 

mementingkan 

c. Penjelasan dengan menunjukkan secara langsung 

tentang isi presentasi 

    

Hal yang 

disukai 

Kegiatan 

pembelajaran yang 

saya sukai adalah jika 

guru menggunakan  

a. Gambar, diagram, tabel,atau peta     

14 
b. Diskusi kelas     

c. Praktik secara langsung     

Kelebihan 

yang 

dimiliki 

Kelebihan 

yang dimiliki 

Saya memiliki 

kelebihan yakni 

a. Menulis dengan rapi dan mampu membaca 

dengan cepat 

    

15 
b. Saya mampu berbicara dengan fasih     

c. Saya memiliki tubuh yang atletis     

 

 

Cara mengukur gaya belajar peserta didik dari kisi-kisi gaya belajar diatas adalah dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan peserta 

didik pada saat pengisian tes gaya belajar. Apabila peserta didik lebih banyak menjawab pilihan gaya belajar visual, maka peserta didik tersebut 

memiliki gaya belajar visual. Begitu pula gaya belajar auditori dan kinestetik.



Lampiran 3 : Angket Gaya Belajar  

 

 

 

ANGKET GAYA BELAJAR 

Petunjuk Pengisian 

 Isilah biodata anda di tempat yang telah disediakan 

 Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda 

untuk setiap pertanyaan dibawah ini : 

 

1. Ketika saya bertemu dengan orang lain, maka ... 

a. Saya berbicara dengan cepat 

b. Saya bicara dengan kecepatan sedang 

c. Saya bicara dengan perlahan-lahan 

2. Ketika saya ditanya seseorang, maka ... 

a. Saya menjawab dengan jawaban yang singkat 

b. Saya menjawab dengan cara menjelaskannya secara detail 

c. Saya menjawab dengan menggunakan isyarat tubuh 

3. Ketika berbicara dengan seseorag,saya lebih suka untuk ... 

a. Memperhatikan ekspresi wajah 

b. Mendengar suaranya 

c. Menyentuh atau melakukan kontak fisik 

4. Ketika saya sedang merasa senang, sedih, ataupun marah, saya akan ... 

a. Menyatakan melalui ekspresi wajah 

b. Menyatakan dengan perubahan nada bicara 

c. Mengungkapkan dengan bahasa tubuh 

5. Saat ada waktu luang, maka saya akan ... 

a. Membaca, menonton TV atau menonton film 

b. Mendengarkan musik 

c. Melakukan kegiatan aktif seperti olahraga, menari,dll 

6. Saat saya sedang diam, maka ... 

a. Saya lebih suka melamun 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Absen  : 



b. Saya lebih suka berbicara dengan diri sendiri 

c. Saya merasa gelisah, dan tidak bisa duduk tenang 

7. Ketika membeli permainan baru, maka saya akan ... 

a. Membaca instruksinya terlebih dahulu 

b. Mendengarkan penjelasan dari orang yang telah menggunakannya 

c. Langsung mencobanya 

8. Saat seseorang menanyakan suatu tempat, maka saya akan ... 

a. Memberi penjelasan arah dengan gambar atau peta 

b. Memberi penjelasan arah dengan kata-kata atau instruksi 

c. Mengantarkan orang tersebut ke tempat tujuan 

9. Saat berkenalan dengan seseorang, yang leih mudah saya ingat adalah ... 

a. Wajahnya 

b. Namanya 

c. Tingkah lakunya 

10. Kesenian yang lebih suka saya pelajari adalah ... 

a. Seni Lukis 

b. Seni Musik 

c. Seni Tari atau Kerajinan Tangan 

11. Ketika guru menjelaskan, sedangkan teman-teman asik berbicara sendiri, maka ... 

a. Saya tetap fokus terhadap penjelasan guru 

b. Saya tidak bisa fokus terhadap penjelasan guru 

c. Saya masih bisa fokus meski tidak maksimal 

12. Supaya saya lebih mudah memahami dan mengingat penjelasan guru, maka ... 

a. Saya akan membuat catatan 

b. Melafalkan kata kunci dengan barkali-kali 

c. Mempraktekkan secara langsung 

13. Saat presentasi di depan kelas, maka saya lebih mementingkan ... 

a. Tampilan presentasi yang rapi dan menarik 

b. Cara menyampaikan isi presentasi 

c. Penjelasan dengan menunjukkan secara langsung tentang isi presentasi 

14. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai adalah jika guru menggunakan ... 

a. Gambar, diagram, tabel atau peta 

b. Diskusi kelas 

c. Praktik secara langsung 



15. Saya memiliki kelebihan yakni ... 

a. Menulis dengan rapi dan mampu membaca dengan cepat 

b. Saya mampu berbicara dengan fasih 

c. Saya memiliki tubuh yang atletis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 : Hasil Angket Gaya Belajar 

No. Nama 
Skor Jenis Gaya 

Belajar Visual Auditorial Kinestetik 

1. Zumrotul Faizah 7 4 4 Visual 

2. Aisa 6 4 5 Visual 

3. Laila Azka Mahasina 6 5 4 Visual 

4. Shirly Sayyidah A. 8 4 3 Visual 

5. Adam Firdaus 6 5 4 Visual 

6. Bayu Saputra 6 4 5 Visual 

7. M. Sholeh Afifi 6 4 5 Visual 

8. Nur Aini 7 3 5 Visual 

9. Rifa Mahasina 9 3 3 Visual 

10. M. Junior Azriel F. 6 4 5 Visual 

11. Owen Milan Jeffryno 4 7 3 Auditorial 

12. Rima Aprilia Putri 5 7 3 Auditorial 

13. M. Risky Ainur Rizka 5 9 1 Auditorial 

14. Wahyu Annajam 5 8 2 Auditorial 

15. Gita Alfiana 5 7 3 Auditorial 

16. Andika Pradana 3 7 5 Auditorial 

17. Wahyu Hidayat 2 7 4 Auditorial 

18. Ahmad Micksyafis S. 5 7 3 Auditorial 

19. Miftahul Jannah 4 8 3 Auditorial 

20. Gita Alfiana  5 7 3 Auditorial 

21. Layla Nur F. 3 4 8 Kinestetik 

22. Achmad Fathul Hadi 5 4 6 Kinestetik 

23. Galuh Candra Irawan 4 5 6 Kinestetik 

24. Friska Putri Amelia 3 5 7 Kinestetik 

25. Kayla Faradis 5 2 8 Kinestetik 

 

 

 

 



Lampiran 5 : Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Nama Sekolah  :  MTs Baniy Kholiel 

Materi Pokok   :  Lingkaran 

Alokasi Waktu  : 60 Menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

 Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal dibawah ini. 

 Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban. 

 Bacalah soal secara cermat, dan kerjakanlah soal yang dianggap mudah 

terlebih dahulu. 

 Tuliskan jawaban dengan penyelesaian yang anda ketahui. 

 Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

 

1. Sebuah triplek berukuran          akan digunakan untuk menutup permukaan 

sumur yang berbentuk lingkaran. Jika panjang triplek dengan permukaan sumur sama 

besar, maka berapakah luas dari permukaan sumur tersebut ? 

2. Pulang dari kantor, ayah membelikan pizza untuk dimakan oleh 8 orang dalam satu 

keluarga. Kemudian ibu memotongnya dengan ukuran yang sama. Jika pizza tersebut 

memiliki jari-jari 14 cm. Berapakah luas dari setiap potongan pizza tersebut ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ GOOD JOB ֎ 

 



Lampiran 6 : Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Materi      : Lingkaran 

Kelas / Semester  : VIII/Genap 

Indikator Soal Soal Altenatif Jawaban 

1. Menyatakan ide-

ide matematis 

melalui lisan, 

tulisan, demonstrasi, 

serta 

menggambarkan 

dalam bentuk visual 

2. Menganalisis, 

menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi 

ide-ide matematis, 

baik secara lisan 

tulisan, maupun 

bentuk visual 

lainnya 

3. Kemampuan 

dalam menggunakan 

istilah, notasi 

matematika, dan 

struktur-struktur 

untuk menyajikan 

ide-ide, 

menggambarkan -

hubungan-hubungan 

dengan model 

situasi 

Sebuah triplek 

berukuran     

     akan digunakan 

untuk menutup 

permukaan sumur yang 

berbentuk lingkaran. 

Jika panjang triplek 

dengan permukaan 

sumur sama besar, maka 

berapakah luas dari 

permukaan sumur 

tersebut ? 

 

Diketahui : 

Panjang sisi triplek = 14 m 

Ditanya : 

Luas permukaan sumur....?  

Dijawab : 

         

     = 
  

 
      

     =        

Jadi, luas permukaan sumur adalah 

       

 

                         

 

 

 

 

                         

                         14 m 

Pulang dari kantor, ayah 

membelikan pizza untuk 

dimakan oleh 8 orang 

dalam satu keluarga. 

Kemudian ibu 

memotongnya dengan 

ukuran yang sama. Jika 

pizza tersebut memiliki 

Diketahui : 

Jari – jari ( ) = 14 cm 

Dipotong menjadi 8 bagian 

Ditanya : 

Luas dari setiap potongan pizza 

Dijawab : 

         

      
  

 
        

7 m 



jari-jari 14 cm. 

Berapakah luas dari 

setiap potongan pizza 

tersebut ? 

 

    = 616 cm² 

L setiap potongan  

   
 

  
 

 
     

      = 77 cm² 

Jadi, luas setiap potongan pizza adalah 

77 cm² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul   : Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik dalam  

Menyelesaikan Masalah Lingkaran Ditinjau dari Gaya Belajar 

Metode  :  Wawancara semi terstruktur 

Langkah Pelaksanaan : 

1. Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung antara peneliti 

dengan responden (peserta didik) 

2. Membuat kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara 

antara peneliti dan responden (peserta didik) 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat inti 

pokok permasalahan yang sama 

4. Pertanyaan akan dibuat sederhana apabila peserta didik mengalami 

kesulitan dengan pertanyaan tersebut tanpa menghilangkan inti dari 

permasalahan 

Petunjuk Wawancara : 

1. Wawancara ini dilakukan setelah pengerjaan soal tes kemampuan 

komunikasi matematis 

2. Responden yang akan diwawancarai adalah peserta didik kelas VIII 

D masing-masing 2 anak dari setiap gaya belajar 

3. Dokumentasi wawancara ini menggunakan media foto 

Indikator  :  

1. Menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, demonstrasi, 

serta menggambarkan dalam bentuk visual 

2. Menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis, baik secara lisan tulisan, maupun bentuk visual lainnya 

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah, notasi matematika, dan 

struktur-struktur untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model situasi 



 

Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Pertanyaan 

Menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, demonstrasi, serta menggambarkan 

dalam bentuk visual 

 Apakah anda dapat menjelaskan 

permasalahan tersebut ? 

 Bagaimana anda dapat 

menggambarkan suatu permasalahan 

kedalam bentuk visual (gambar) ? 

Menganalisis, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis, baik secara 

lisan tulisan, maupun bentuk visual lainnya 

 Apakah anda dapat memahami 

maksud dari permasalahan tersebut ? 

 Setelah anda paham dengan 

permasalahan tersebut, apa langkah 

selanjutnya yang anda lakukan ? 

 Dari permasalahan yang telah anda 

selesaikan, manakah yang menurut 

anda sulit ? 

Kemampuan dalam menggunakan istilah, 

notasi matematika, dan struktur-struktur 

untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model situasi 

 Bagaimana anda menuliskan masalah 

tersebut ke dalam model matematika 

? 

 Bagaimana hubungan antara keliling 

kolam dengan jarak minimal dan 

maksimal setiap lampu, sehingga bisa 

mendapatkan banyak lampu yang 

diperlukan ? 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 : Lembar Validasi Instrumen Angket Gaya Belajar 

 



 

 



 



 



 



 



Lampiran 9 : Lembar Validasi Instrumen Soal Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

 



 

 

 



 



 



Lampiran 10 : Lembar Validasi Instrumen Pedoman Wawancara 

 

 



 

 

 



 



 



Lampiran 11 : Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Subjek S01 dengan Gaya Belajar Visual 

 

b. Subjek S01 dengan Gaya Belajar Auditorial 

 



c. Subjek S03 dengan Gaya Belajar Kinestetik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 12 : Transkip Wawancara dengan Subjek 

a. Subjek dengan gaya belajar visual 

P11 : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali ?” 

S11 : “Siap bu, (sambil membaca soal)” 

P12  : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor 1 ?” 

S12 : “Ada triplek berukuran 14 × 14 m bu, otomatis tripleknya berbentuk persegi, 

karena  memiliki sisi yang sama.  

P13 : “Lalu, apalagi ?” 

S13 : “Karena triplek dengan permukaan sumur sama besar, jadi untuk panjang 

diameter  sumur juga memiliki panjang 14 m bu.” 

P14 : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S14 : “Yakin bu.” 

P15  : “Apa yang kamu ketahui dari gambarmu ? 

S15  : “Jadi ada lingkaran yang menyinggung persegi bu” 

P16  : “Apakah gambarmu sesuai dengan soal?” 

S16  : “Sudah sesuai bu” 

P17  : “Bagaimana kamu menggambarkannya ?” 

S17  : “Saya gambar lingkaran menggunakan uang koin dan saya beri titik pusat 

untuk mengetahui panjang diameter ataupun jari-jarinya. Lalu untuk 

tripleknya saya berikan garis yang membentuk persegi. Sehingga 

mendapatkan panjang diameter sumur yang berbentuk lingkaran yakni 14 dan 

jari-jari 7.” 

P18 : “Oke bagus, apakah kamu sudah faham ?” 

P18 : “Iya bu, paham.” 

P19  : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, dapatkah kamu menjelaskan maksud 

dari lambang/notasi tersebut ? ” 

S19  : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa yang dicari, yakni luas 

lingkarannya. Untuk rumus luas lingkaran menggunakan rumus π ×r^2. π 

sendiri adalah rumus tetap dan r adalah jari-jari lingkarannya.” 

P110  : “Apakah struktur pengerjaanmu sudah benar ?” 

S110   : “ InsyaAllah benar bu” 

P11  : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali ?” 



S11  : “Baik bu.” 

P12  : “Apa yang kamu ketahui dari soal nomor 2?” 

S12  : “Ada satu pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Otomatis jika 

dijadikan pecahan menjadi 1/8 bagian, yang nantinya akan dikali. ” 

P13  : “Lalu, apalagi ?” 

S13  : “Ukuran jari-jari pizzanya adalah 14 cm.” 

P14  : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S14  : “Yakin bu.” 

P15  : “Apa yang kamu ketahui dari gambarmu ?” 

S15  : “Ada pizza yang berbentuk lingkaran dan dibagi menjadi 8 bagian.” 

P16  : “Apakah gambarmu sesuai dengan soal?” 

S16  : “Sudah sesuai bu” 

P17  : “Bagaimana cara kamu menggambarkannya ?” 

S17  : “Saya menggambar lingkaran ibarat pizza yang kemudian saya ambil titik 

pusat dan saya tarik garis sehingga membentuk 8 bagian.” 

P18  :  “Apakah kamu faham ?” 

P18  : “Faham bu..”  

P19  : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, dapatkah kamu menjelaskan maksud 

dari lambang/notasi tersebut ? ” 

S19  : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa yang dicari, yakni luas 

lingkarannya. Untuk rumus luas lingkaran menggunakan rumus     . π 

sendiri adalah rumus tetap dan r adalah jari-jari lingkarannya.” 

P110  : “Apakah strukturmu sudah benar ?” 

S110  : “ InsyaAllah benar bu” 

b. Subjek dengan gaya belajar auditorial 

P21  : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali ?” 

S21  : “Baik bu.” 

P22  : “Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor 1?” 

S22  : “Ada triplek yang bentuknya persegi, lalu dibuat menutup sumur yang 

bentuknya lingkaran.” 

P23  : “Lalu, apalagi ?” 

S23  : “Karena ukuran triplek dan sumur sama besar, pastinya juga memiliki 

panjang yang sama yaitu 14 meter.” 

P24  : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 



S24  : “InsyaAllah yakin bu.” 

P25  : “Apa yang kamu ketahui pada soal ?” 

 S25  : “Intinya itu mencari luas lingkaran bu” 

 P26  : “Apakah kamu bisa menggambarkannya?” 

 S26  : “Saya masih bingung bu, kalau cara menggabarnya. Karena saya 

mengerjakan soal nomor 1 ini hanya menjawab asal-asalan saja.” 

P27  : “Asal-asalan bagaimana ?” 

S27  : “ Ya yang penting saya jawab aja bu. Sepertinya ini cari luas. Kemudian 

saya kerjakan.” 

P29  : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, dapatkah kamu menjelaskan maksud 

dari lambang/notasi tersebut ? ” 

S29  : “Itu kan sama saja dengan mencari luas lingkarannya bu. Lalu rumus luas 

lingkaran adalah     . π itu rumus tetap yang nilainya adalah 3,14 atau 22/7 

sedangkan r adalah jari-jari lingkarannya.” 

P210  : “Apakah struktur pengerjaanmu sudah benar ?” 

S210  : “ InsyaAllah benar bu” 

P211  : “Dapatkah kamu membaca soalnya kembali ?” 

S211  : “Baik bu.” 

P212  : “Apa yang kamu ketahui dari soal nomor 2?” 

S212  : “Intinya itu satu dibagi 8 orang bu, jadinya 1/8 " 

P213  : “Lalu, apalagi ?” 

S213  : “Jari-jari pizza yang bentuknya lingkaran 14 cm.” 

P214  : “Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S214  : “Yakin bu.” 

P215  : “Apa yang kamu ketahui dari soal ?” 

S215  : “Ada pizza yang berbentuk lingkaran dan dibagi menjadi 8 bagian.” 

P216  : “Apakah kamu bisa mengambarkan?” 

S216  : “Bisa bu” 

P217  : “Coba kamu gambarkan dan jelaskan?” 

S217  : “Jadi langkah awal saya menggambar lingkaran selanjutnya dicari titik 

pusatnya dan dibagi menjadi 8 bagian sama besar bu” 

P218  :  “Mengapa tidak digambarkan pada lembar jawabannya ?” 

P218  : “ Lupa bu” 



P219  : “Dari jawaban yang telah kamu tulis, dapatkah kamu menjelaskan maksud 

dari lambang/notasi tersebut ? ” 

S219  : “Baik bu. Jadi dari soal dapat diketahui apa yang dicari, yakni luas 

lingkarannya. Untuk rumus luas lingkaran menggunakan rumus     . π 

sendiri adalah rumus tetap dan r adalah jari-jari lingkarannya.” 

P220  : “Apakah strukturmu sudah benar ?” 

S220  : “Yakin benar bu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 : Surat Selesai Penelitian 

 



Lampiran 15 : Jurnal Penelitian 

JURNAL PENELITIAN 

 

ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DALAM 

MENYELESAIKAN MASALAH LINGKARAN DITINJAU DARI GAYA BELAJAR 

 

No. Waktu Pelaksanaan Deskripsi Pelaksanaan TTD 

1. 

29 Mei 2023 

Penyerahan surat permohonan izin 

penelitian kepada kepala sekolah MTs 

Baniy Kholiel Bangsalsari Jember  

2. 
30 Mei 2023 

Konsultasi dengan guru mapel 

matematika kelas VIII  

3. 
31 Mei 2023 

Melakukan penyebaran angket gaya 

belajar  

4. 
1 Juni 2023 

Melakukan Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis  

5. 2 Juni 2023 Wawancara 
 

6. 

3 Juni 2023 

Meminta surat keterangan selesai 

melaksanakan penelitian dari kepala 

sekolah MTs Baniy Kholiel 

Bangsalsari Jember 
 

 

 

Jember, 3 Juni 2023 

Kepala Sekolah, 

 

Mohammad Hisbi Muttahid, S.Sos.I, M.Pd. 



Lampiran 16 : Dokumentasi  
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Lampiran 17 : Biodata Penulis 

BIODATA PENULIS 

 

Data Diri  

Nama     : Putri Dewi Masyitoh 

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 08 November 2000 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Status     : Belum Menikah 

Alamat  : Jalan Panditorejo, Dusun Tumpuk, Desa Sambisirah, Kec.  

Wonorejo, Kab. Pasuruan 

No. Hp  : 083843706380 

Email  : putridewimasyitoh0@gmail.com 

 T20197118@uinkhas.ac.id 

Riwayat Pendidikan : 

1. Formal  

 TK Al-Islahiyyah 

 SDN Sambisirah 1 

 MTs Negeri Wonorejo 

 MA Negeri 2 Pasuruan 

 UIN KH. Achmad Siddiq Jember 

2. Non Formal 

 Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Al-Yasini Pasuruan 

Pengalaman Organisasi : 

1. Ketua Bidang Networking HMPS Tadris Matematika 

2. Sekretaris Umum Insan Santri Alumni Al-Yasini 

3. Anggota Bidang Advoger PMII Rayon FTIK 
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