


Buku  

“PENGEMBANGAN PENGUKURAN NON-TES BIDANG PENDIDIKAN”  

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

maka buku dengan judul “PENGEMBANGAN PENGUKURAN NON-TES 

BIDANG PENDIDIKAN” telah mendapatkan pengakuan surat pencatatan Hak 

Cipta pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan nomor 

pencatatan: 000308200  tertanggal 21 November 2021.  

Pembahasan pengukuran bidang pendidikan merupakan sesuatu yang 

sangat urgen bagi semua yang terlibat dan berkepentingan dalam dunia 

pendidikan dan penelitian. Berbagai tulisan di dalam jurnal pengukuran 

pendidikan berkisar pada cara pengukuran yang diharapkan memberikan hasil 

yang valid, reliabel, dan akurat. Diperlukannya suatu alat pengukur non-tes atau 

instrumen yang dapat mengukur sikap, nilai-nilai, interest (minat), motivasi, dan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan atribut-atribut psikologis non-

kognitif (ranah afektif) untuk tujuan kuantifikasi dan pengukuran kualitas.  

Buku dengan judul “Pengembangan Pengukuran Non-Tes Bidang 

Pendidikan” berfokus pada 2 (dua) pembahasan utama yakni: 1) menguraikan 

atau membahas secara konseptual kajian pengukuran khususnya pengukuran 

non-tes di bidang pendidikan, 2) membahas dan menguraikan secara detail 

bagaimana proses pengembangan pengukuran non-tes secara empiris praktis 

dan bagaimana analisis dan interpretasi hasil pengukuran non-tes. Kedua 

pembahasan pokok tersebut diulas dalam 4 (empat) bab pembahasan dengan 

ringkasan isi diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, hakikat pengukuran dalam bidang pendidikan menjadi ulasan 

awal yang menguraikan secara umum pengertian pengukuran di bidang 

pendidikan yang pada dasarnya terbagi dua yaitu tes dan non-tes. Instrumen 



pengukuran yang berbentuk tes besifat performansi maksimun (maximum 

performance) seperti tes prestasi belajar, tes intelegensi, tes bakat, dan tes 

kemampuan akademik, sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal 

(typical performansi) seperti skala sikap, skala penilaian, pedoman obvservasi, 

pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen dan sebagainya yang 

tujuannya bukan untuk mengetahui apa yang mampu dilakukan melainkan apa 

yang cenderung akan dilakukan oleh seseorang dan tak dapat dinyatakan benar 

atau salah. 

Kedua, dalam rangka memahami tentang pengembangan alat ukur non-

tes, maka pada bab ini dibahas secara rinci tentang langkah-langkah 

pengembangan instrumen pengukuran non-tes berupa tahap pengembangan 

konseptual dan tahap pengujian secara empiris. Pada tahap pengembangan 

konseptual diuraikan bagaimana mengembangkan pengukuran yang 

didasarkan pada konstruk-konstruk variabel atau atribut yang akan dikenai 

pengukuran. Tehnik-tehnik pengembangan meliputi perumusan definisi 

operasional, pembuatan kisi-kisi yang terdiri dari dimensi, indikator dan 

pemilihan skala hingga cara pengskoran dari pengukuran tersebut. Pada tahap 

pengujian empiris dilakukan serangkaian analisis kuantitatif yakni dilakukan uji 

coba pertama dan kedua yang selanjutnya dianalisis dengan analisis faktor dan 

uji reliabilitas.  

Ketiga, selanjutnya diuraikan tentang pengembangan skala pengukuran 

non-tes yang telah dikembangkan oleh pakar-pakar pengukuran, jika dilihat dari 

bentuk instrumen atau alat ukur dan pernyataan yang dikembangkan maka 

dikenal berbagai bentuk skala yang dapat dipergunakan dalam pengukuran 

non-tes bidang pendidikan seperti skala Likert, Skala Guttman, Skala Thurstone, 

skala Rating dan skala Semantik Differensial yang telah popular digunakan. 

Skala-skala pengukuran tersebut akan diuraikan masing-masing tahapannya 

hingga pada tahap penyusunan norma dari penggunaan instrumen yang telah 

dikembangkan. 



Keempat, uraian pembahasan validitas dan reliabilita,s pengukur non-tes 

dilengkapi dengan tehnik penggunaan program SPSS akan memberikan 

sumbangan berupa informasi pola prosedural pengembangan instrumen 

pengukur non-tes dalam analisisnya dimana kualitas dari instrumen 

pengukuran non-tes sangat ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Pengujian validitas pengukuran non-tes melalui uji validitas konstruk yang 

dilakukan dua tahap analisis, yaitu tahap teoritik dan tahap empirik. Bagian 

akhir pembahasan ini menjabarkan tentang bagaimana proses pembakuan dari 

pengukuran non-tes, kriteria-kriteria apa yang menjadi prasyarat untuk sebuah 

pengukuran baku dan kejelasan norma yang digunakan. Indikator kualitas 

instrumen pengukuran non-tes yakni memiliki validitas dan reliabillitas yang 

tinggi, bersifat objektif, bersifat baku, dan memiliki efisiensi tinggi. 

 
Kajian pengembangan instrumen alat ukur non-tes atau non-kognitif 

adalah merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pendalaman teori 

dari lingkup variabel yang akan diukur, mengkaji sifat dasar dari variabel yang 

akan diukur, dan dengan diperolehnya alat ukur non-tes ini akan membantu 

untuk mengindentifikasi sikap, perilaku, dan lain sebagainya yang akan 

membantu dalam pengambilan keputusan. 

 
Dengan demikian, buku ini didesain khusus untuk kebutuhan kajian 

teoretis bagi pengembangan instrumen pengukur non-tes yang secara 

konseptual memberi solusi bagaimanakah disusun konstruk yang melandasi 

pengembangan pengukuran non-tes dan secara empiris bagaimanakah 

pembentukan pola faktor-faktor yang melandasi butir-butir pengukuran, 

bagaimanakah hubungan antara masing-masing faktor yang mendasari 

instrumen pengukuran, bagaimanakah validitas konstruk dan reliabilitas 

instrumen pengukuran non-tes sehingga diperlukan perhatian yang lebih dalam 

mengembangkan alat ukur non-tes (ranah afeksi/non-kognitif) dengan 

mempertimbangkan bahwa hasil skor-skor pengukuran merupakan bagian dari 



informasi yang diberikan kepada individu sebagai alat bantu untuk proses-

proses pengambilan keputusan.  
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